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ABSTRAK 

Nama  :    Sri Hardianti Marsawal 

NIM  :    90400116138 

Judul : Kajian PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf (Studi Kasus 

pada Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode 

pengelolaan wakaf serta kesesuaian perlakuan akuntansi wakaf di Kementerian 

Agama Polewali Mandar dengan PSAK 112. Selain itu, penelitian ini juga ingin 

melihat bagaimana akuntabilitas pengelolaan wakaf di Kementerian Agama 

Kabupaten Polewali Mandar dalam perspektif sharia enterprise theory. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi fenomenologi yang dilakukan dengan teknik wawancara mendalam terhadap 

narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Data wawancara yang telah 

dikumpulkan direduksi lalu dianalisis untuk membuat suatu kesimpulan akhir. 

Demi menjaga kualitas hasil penelitian dilakukan uji keabsahan data dengan 

menggunakan triangulasi sumber data. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perlakuan akuntansi wakaf di 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar masih dilakukan secara 

sederhana dan merujuk kepada aturan yang diterbikan dari Kementerian Agama 

pusat. Perlakuan akuntansi wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Polewali 

Mandar secara spesifik belum sesuai dengan PSAK 112 yang disebabkan oleh 

belum adanya penyesuaian dalam hal standarisasi perlakuan akuntansi yang 

dilakukan. Selanjutnya, dalam perspektif sharia enterprise theory, pengelolaan 

wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar 

telah memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi yang dibuktikan keterbukaan 

informasi dan model pertanggungjawaban yang dipaparkan dengan sangat lugas. 

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan, PSAK 112, Wakaf.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perekonomian dengan sistem syariah sangat menarik perhatian di 

negara Indonesia. Diketahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan 

mayoritas Muslim, hal inilah yang menjadi peluang bagi lembaga 

keuangan maupun lembaga sosial untuk mengelola produk syariah di 

Indonesia. Islam sebagai agama rahmatan lil alaamiin memiliki ajaran 

yang sangat lengkap dan sempurna yang berpedoman pada Kitab Al-

Qur’an dan Al-Hadits sebagai petunjuk hidup bagi kaum Muslimin dan 

Musliman di dunia. Universalitas Islam, menuntut terealisasinya syariat 

secara holisme. Artinya bahwa, Islam memiliki pandangan yang luas, utuh, 

dan menyeluruh dalam satu kesatuan. Pada dasarnya, syariat Islam telah 

menawarkan beberapa instrumen alternatif dalam pemberdayaan sosial dan 

ekonomi seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Hidayat, 2018).  

Menurut Hazami (2016) Wakaf dan zakat merupakan instrumen 

ekonomi syariah yang perlu dikembangkan dalam membiayai kepentingan 

umat, terutama dalam pengembangan sosial dan ekonomi. Berbagai desas 

desus mengenai pemberdayaan harta dalam Islam yang bertujuan untuk 

kepentingan umum yang bersifat terus menerus, maka pengelolaan harta 

yang berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat terus menerus ini 

disebut dengan wakaf. Secara universal dan substansial, praktik wakaf 

telah diaplikasikan oleh umat manusia sepanjang sejarah (Muhtar, 2015). 
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Hal tersebut dilihat dari indikasi kemajuan peradaban umat manusia 

berupa peninggalan fisik sebagai bukti kemajuan aspek kehidupan. Wakaf 

adalah salah satu instrumen dalam Islam yang sangat potensial untuk 

dijadikan strategi dalam pemecahan masalah seperti pengentasan 

kemiskinan, menyediakan sarana ibadah, sosial, dan pemberdayaan 

ekonomi (Munir, 2013). Secara umum, tidak terdapat ayat Al- Qur’an 

yang menerangkan secara jelas mengenai wakaf. Oleh karena itu, wakaf 

termasuk infaq fii sabilillah, maka para ulama dalam menjelaskan konsep 

wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al- Qur’an yang menjelaskan 

tentang infaq fii sabilillah: 

نَ ٱلْْرَْضِّ ۖ وَلََ  َٰٓ أخَْرَجْنَا لكَُم م ِّ ا مَّ تِّ مَا كَسَبْتمُْ وَمِّ ن طَي ِّبََٰ ا۟ أنَفِّقوُا۟ مِّ ينَ ءَامَنوَُٰٓ أيَُّهَا ٱلَّذِّ
َٰٓ يََٰ

يد   َ  غَنِّىٌّ حَمِّ ا۟ أنََّ ٱللَّّ ضُوا۟ فِّيهِّ ۚ وَٱعْلمَُوَٰٓ َٰٓ أنَ تغُْمِّ يهِّ إِّلََّ ذِّ نْهُ تنُفِّقوُنَ وَلَسْتمُ بِّـَٔاخِّ مُوا۟ ٱلْخَبِّيثَ مِّ  تيَمََّ
“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 

dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267) 

 

Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia 

Orang yang benar-benar beriman, niscaya akan menafkahkan sesuatu yang 

baik, bila dia bermaksud dengan infaknya itu untuk menyucikan diri dan 

meneguhkan jiwanya. Sesuatu yang diinfakkan, diumpamakan dengan 

sebutir benih yang menghasilkan tujuh ratus butir, atau yang 

diumpamakan dengan sebidang kebun yang terletak di dataran tinggi, yang 

memberikan hasil yang baik, tentulah sesuatu yang baik, bukan sesuatu 

yang buruk yang tidak disukai oleh yang menafkahkan, atau yang dia 

sendiri tidak akan mau menerimanya, andaikata dia diberi barang 

semacam itu. 
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Namun demikian, orang yang bersedekah itu pun tidak boleh 

dipaksa untuk menyedekahkan yang baik saja dari apa yang dimilikinya, 

seperti yang tersebut di atas. Dari keterangan di atas dapat dipahami 

bahwa Allah sangat mencela bila yang disedekahkan itu terdiri dari barang 

yang buruk-buruk. Ini bukan berarti bahwa barang yang disedekahkan itu 

harus yang terbaik, melainkan yang wajar, dan orang yang menafkahkan 

itu sendiri menyukainya andaikata dia yang diberi. 

Pada akhir ayat ini Allah berfirman, yang artinya sebagai berikut 

"Ketahuilah, bahwasanya Allah Mahakaya dan Maha Terpuji." Ini 

merupakan suatu peringatan, terutama kepada orang yang suka 

menafkahkan barang yang buruk-buruk, bahwa Allah tidak memerlukan 

sedekah semacam itu. Dia tidak akan menerimanya sebagai suatu amal 

kebaikan. Bila seseorang benar-benar ingin berbuat kebaikan dan mencari 

keridaan Allah, mengapa dia memberikan barang yang buruk, yang dia 

sendiri tidak menyukainya? Allah Mahakaya. Maha Terpuji dan pujian 

yang layak bagi Allah ialah bahwa kita rela menafkahkan sesuatu yang 

baik dari harta milik kita, yang dikaruniakan Allah kepada kita. 

Secara empiris, peran wakaf di Indonesia telah memberikan 

kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf 

dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pengelolaan 

dan pemeliharaan. Beberapa hasil penelitian tentang wakaf menunjukkan 

bahwa banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi 

perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik. 
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Menurut Munir (2015) di Indonesia, distribusi aset wakaf cenderung 

mengarah pada kegiatan ibadah dan kurang mengarah pada pemberdayaan 

ekonomi. Meskipun wakaf belum terasa oleh sebagian masyarakat, namun 

pengelolaan wakaf sudah dilakukan oleh beberapa lembaga/institusi 

pendidikan. 

Menurut Senjiati, Sulistiani, & Mubarok (2020) bahwa 

pelaksanaan wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 

tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Undang-Undang tersebut, definisi wakaf 

merupakan suatu perbuatan hukum pewakaf untuk memisahkan atau 

menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya sesuai 

dengan kepentingan, baik untuk ibadah atau kesejahteraan umum menurut 

syariah. Dalam pengelolaannya, nazhir membutuhkan dukungan sistem 

akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memadai agar wakaf 

benar-benar memiliki fungsi-fungsi sosial yang mengurangi kesenjangan 

ekonomi umat (Putri & Santoso, 2019). Pengelolaan wakaf secara 

profesional memiliki sumber daya manusia, memiliki kemampuan 

manajerial serta pengetahuan mengenai wakaf berdasarkan syariat Islam 

(Sulaeman, Bayinah, & Hidayat, 2020). 

Dengan adanya wakaf sebagai produk syariah, maka Dewan 

Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

menerbitkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yang akan diberlakukan 

efektif tanggal 1 Januari 2021 dengan opsi penerapan lebih awal 

(penerapan dini). Menurut Putri & Santoso (2019) bahwa pada PSAK 112 
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tentang Akuntansi Wakaf ini diperintahkan bagi nazhir organisasi yang 

berbadan hukum dan wakif organisasi berbadan hukum. Nazhir adalah 

pengelola wakaf sedangkan wakif adalah orang yang berwakaf. Selain itu, 

disajikan pula ilustrasi pelaporan keuangan untuk wakaf baik itu nazhir 

dan wakif. Dengan hadirnya PSAK 112 ini, menjadi angin segar bagi 

perwakafan di Indonesia, terutama bagi lembaga/organisasi yang terlibat 

langsung dalam pengelolaan wakaf karena sebelumnya untuk transaksi 

wakaf belum ada standar akuntansi yang mengatur, sehingga acuannya 

masih mengikuti PSAK 109 tentang zakat, sedekah dan infaq dan PSAK 

101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah.  

Kehadiran PSAK 112 sangat membantu organisasi yang terlibat 

dalam wakaf dengan upaya meningkatkan lembaga yang akuntabel dan 

transparan. Tujuan PSAK 112 adalah memberikan pengaturan mengenai 

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi 

wakaf yang dilakukan oleh nazhir organisasi dan wakif organisasi 

berbadan hukum yang selama ini belum di akomodir oleh PSAK syariah 

yang ada, sehingga menimbulkan berbagai inkonsistensi dalam 

penerapannya. Penerbitan PSAK 112 secara umum berlandaskan adanya 

kebutuhan publik yang cukup mendesak. Walaupun dalam praktiknya, 

tidak akan bisa dinilai bahwa penerbitan PSAK ini murni sesuai dengan 

Public Interest Theory (Yollanda & Adnan, 2018). 

Menurut Lestari & Thantawi (2016) bahwa di Indonesia sendiri 

memiliki badan/lembaga yang berfungsi untuk mengelola dan mengawasi 
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jalannya kegiatan wakaf yang ada di Indonesia yaitu Badan Wakaf 

Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga 

independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 

2004 mengenai wakaf (Budiman, 2011). Dalam rangka mengembangkan 

dan memajukan perwakafan di Indonesia, maka Badan Wakaf Indonesia 

dibentuk dengan tujuan untuk membina nazhir agar aser-aset wakaf 

dikelola dengan baik dan lebih produktif sehingga dapat memberikan 

manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan 

ekonomi, pembangunan infrastruktur maupun pelayanan sosial 

(Nurhidayati, Sulistiani, & Hidayat, 2019). BWI berkedudukan di Ibu kota 

negara dan perwakilan dibentuk di provinsi, kabupaten atau kota sesuai 

dengan kebutuhan. Struktur kepengurusan BWI terdiri atas dewan 

pertimbangan dan badan pelaksana yang masing-masing dipimpin oleh 

ketua dan dipilih oleh para anggota. Anggota BWI diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden (Said & Amiruddin, 2019). 

Pada era reformasi pemerintah Indonesia menaruh perhatian 

khusus mengenai wakaf. Dalam hukum positif, wakaf diatur dalam 

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1 

dikemukakan bahwa: “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk 

memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum 

menurut syariah”. Sedangkan pada pasal 5 diuraikan fungsi wakaf, yaitu 
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sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan potensi dan manfaat 

ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum (Said & Amiruddin, 2019). Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang 

pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004. Pada UU No. 41 tahun 2004 pasal 47, 

pemerintah mengatur tentang keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

serta kedudukan dan tugasnya (Nurhidayani, Yasin, & Busaini, 2017). 

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih bersifat statis dan belum 

bernilai ekonomis dan produktif, karena pemanfaatan wakaf masih sebatas 

hal-hal yang bersifat fisik seperti gedung, tanah atau benda yang tahan 

lama. Wakaf tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah 

dan sosial, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi 

(Afandi, 2014). Namun demikian, dengan potensi wakaf yang cukup besar, 

tidak semua potensi wakaf dapat terealisasi dengan baik karena lembaga 

pengelola wakaf tidak mampu mengumpulkan potensi wakaf tersebut 

(Yuliafitri & Rivaldi, 2017). Sangat disayangkan karena betapa besarnya 

potensi wakaf di Indonesia yang belum terealisasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa belum optimalnya lembaga pengelola wakaf dalam menghimpun 

wakaf tunai di Indonesia.  

Menurut Ilyas (2017) bahwa masalah yang menjadi penyebab 

lembaga pengelola wakaf belum optimal menghimpun potensi wakaf 

adalah masih sedikit wakaf yang dikelola secara profesional dan produktif. 

Menurut data Kementerian Agama RI tahun 2010, hampir 95% aset wakaf 
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belum dimanfaatkan secara optimal sehingga peran sosial ekonomi wakaf 

belum maksimal. Good Governance yang masih lemah menyebabkan 

kepercayaan masyarakat berkurang pada nazhir atau lembaga pengelola 

wakaf, sehingga wakaf perlu ditingkatkan kemanfaatannya sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Akuntansi syariah menekankan kepada nilai-nilai 

Islami yang diatur dalam bagian muamalah dan konsep-konsep yang telah 

diatur dalam Al-Qur’an sebagai sumber utamanya. Prinsip umum 

akuntansi syariah sendiri terdiri dari prinsip pertanggungjawaban, prinsip 

keadilan, dan prinsip kebenaran yang selalu melekat dalam sistem 

akuntansi syariah (Kristianto, 2010). Secara praktis, akuntansi syariah 

suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti 

murabahah, musyarakah, mudharabah dan lainnya. Syariah Islam juga 

memberikan kebaikan, kesejahteraan, dan kemaslahatan kepada seluruh 

umat manusia (Nor Muhamad et al., 2015). 

Menurut Mulyasari (2017) model sistem akuntansi wakaf berguna 

mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf 

dengan melihat dari aspek organisasi maupun pencatatan laporan 

akuntansi. Secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi 

atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang 

berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan 

oleh nazhir perorangan. Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan 

suatu entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan 

tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum 
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dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi 

laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang 

lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, 

laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

Sehingga, berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan PSAK 

112 tentang Akuntansi Wakaf. Dengan adanya PSAK 112 kepada 

organisasi pengelola wakaf secara baik dan benar akan dapat mewujudkan 

pengelolaan wakaf secara optimal dan memberikan manfaat yang besar 

bagi orang yang berhak menerima wakaf. Hal ini juga mencoba untuk 

memperlihatkan pengelolaan, pengukuran, dan pengakuan laporan 

keuangan atas akuntansi wakaf pada Kementerian Agama Kabupaten 

Polewali Mandar dalam mengelola wakaf.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Adapun fokus penelitian ini adalah kajian dalam penerapan 

pelaporan keuangan dan pengelolaan dana wakaf oleh organisasi pengelola 

wakaf berdasarkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf pada 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Dewan Standar 

Akuntansi Syariah menerbitkan PSAK 112 masih berbentuk Exposure 

Draft dengan opsi penerapan sejak dini (penerapan awal) yang akan efektif 

pada tanggal 1 Januari 2021.  

Dalam PSAK 112 mengatur bagaimana pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan atas transaksi wakaf. Organisasi pengelola 
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wakaf merupakan institusi yang secara resmi menghimpun dan mengelola 

dana wakaf hingga menyalurkan dan mempertanggungjawabkan kepada 

publik. Setiap lembaga dituntut untuk membuat laporan keuangan. Proses 

pelaporan tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban publik sesuai 

dengan prinsip akuntabilitas.  

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam 

dengan informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan 

informasi terkait penerapan akuntansi wakaf dan didukung dengan analisis 

terhadap data dokumentasi laporan keuangan dan program pengelolaan 

wakaf serta telaah literatur secara mendalam. Penelitian ini bermaksud 

untuk melakukan kajian terkait penerapan akuntansi wakaf pada 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. 

Tabel 1.1 

Fokus dan Deskripsi Penelitian 

 

Fokus Penelitian Deskripsi Penelitian 

PSAK 112 Wakaf 1. Pengakuan 

2. Pengukuran 

3. Penyajian 

4. Pengungkapan 

Akuntabilitas  1. Akuntabilitas Horizontal 

a. Manusia 

b. Alam/lingkungan 
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C. Rumusan Masalah 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar merupakan 

institusi yang secara resmi menghimpun dan mengelola dana wakaf hingga 

menyalurkan dan mempertanggungjawabkan kepada publik. Setiap 

lembaga dituntut untuk membuat laporan keuangan. Proses pelaporan 

tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban publik sesuai dengan 

prinsip akuntabilitas. Dalam PSAK 112 mengatur bagaimana pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi wakaf. Dengan 

adanya PSAK 112 kepada organisasi pengelola wakaf secara baik dan 

benar akan dapat mewujudkan pengelolaan wakaf secara optimal dan 

memberikan manfaat yang besar bagi orang yang berhak menerima wakaf. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 

wakaf pada Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar? 

2. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi wakaf pada Kementerian 

Agama Kabupaten Polewali Mandar menurut PSAK 112? 

3. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan wakaf di Kementerian Agama 

Polewali Mandar ditinjau dari perspektif Shariah Enterprise Theory? 

D. Kajian Pustaka 

Dasar atau acuan yang berupa temuan-temuan melalui hasil 

sebagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 

dijadikan sebagai data pendukung atau bahan referensi. Salah satu data 
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pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah 

penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang di 

bahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang 

dijadikan acuan adalah: 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

NAMA JUDUL HASIL 

Zainal Arifin 

Munir (2013) 

Revitalisasi 

Manajemen Wakaf 

sebagai Penggerak 

Ekonomi 

Masyarakat 

Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa Pengembangan wakaf di 

Indonesia masih dominan pada 

wakaf pembangunan tempat-

tempat ibadah, sementara 

pengelolaan wakaf harus 

melaporkan proses pengelolaan 

dananya kepada umat dalam 

bentuk audited financial report. 

Nina 

Novitasari Eka 

Putri dan 

Cahyo Budi 

Santoso (2019) 

Analisa Penerapan 

PSAK 112 tentang 

transaksi wakaf 

terhadap 

Penerimaan, 

Pengelolaan dan 

Pengembangan aset 

Hasil penelitian ini mengatakan 

bahwa pengakuan aset wakaf 

secara konseptual telah sesuai 

dengan PSAK 112, tetapi 

terdapat beberapa poin yang 

belum diterapkan sampai saat ini 

karena belum terdapat harta 



 

13 
 

wakaf (Studi kasus 

pada Badan Wakaf 

Indonesia Kota 

Batam) 

wakaf yang sesuai dengan kriteria 

yang diuraikan dalam PSAK 112. 

Pengukuran aset wakaf tidak 

memiliki kesesuaian dengan 

PSAK 112 karena pengukuran 

aset hanya menggunakan nilai 

fisik tidak menggunakan nilai 

wajar. Penyajian aset wakaf tidak 

ada kesesuaian dengan PSAK 

112. Pengungkapan aset wakaf 

tidak memiliki kesesuaian dengan 

PSAK 112 dikarenakan masih 

menggunakan standar pelaporan 

keuangan yang hanya digunakan 

untuk internal. Pelaporan aset 

wakaf yang diterapkan pada 

Badan Wakaf Indonesia Kota 

Batam belum sepenuhnya sesuai 

dengan PSAK 112. 

Nurul Huda, 

Desti 

Anggraini, 

Nova Rini, 

Akuntabilitas 

sebagai Sebuah 

Solusi Pengelolaan 

Wakaf 

Hasil penelitian ini membahas 

mengenai sosialisasi UU tentang 

wakaf yang masih kurang. 
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Hudori, dan 

Yosi Mardoni 

(2014) 

Nurhidayani, 

Muaidy Yasin, 

dan Busaini 

(2017) 

Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Wakaf 

Tanah dan 

Bangunan 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pemahaman dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan 

wakaf tanah dan bangunan oleh 

DASI NTB masih sebatas 

manajemen kepercayaan oleh 

wakif dan manajemen 

pengelolaan oleh nazhir yang 

masih tradisional dimana 

pengimplementasiannya belum 

seutuhnya sesuai amanah 

Undang-undang wakaf No. 41 

tahun 2004, sebagai salah satu 

nazhir wakaf dalam 

pengelolaannya hanya baru 

memenuhi persyaratan moral 

yaitu sebagai lembaga amanah  

belum sepenuhnya memiliki 

persyaratan manajemen dan 

bisnis namun dari segi 



 

15 
 

pemanfaatan sudah sesuai 

amanah undang-undang wakaf 

yaitu membantu kesejahteraan 

dhuafa dan anak-anak yatim. 

Roni Hidayat 

(2018) 

Konsep Wakaf yang 

Efektif dalam 

Membangun Bangsa 

Hasil penelitian ini 

mengemukakan bahwa faktor-

faktor yang menyebabkan belum 

terealisasinya konsep wakaf 

secara universal adalah 

pemahaman wakaf yang masih 

kurang, pengelolaan wakaf yang 

belum optimal, dan keterbatasan 

benda yang diwakafkan. 

Sehingga perlu adanya 

perumusan kembali mengenai 

konsep wakaf yang efektif dan 

tepat sasaran. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa pengelolaan 

wakaf menurut Undang-Undang nomor 42 tahun 2006 serta pengelolaan 

akuntansi wakaf menurut PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf dapat 
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mewujudkan tata kelola yang baik pada Kementerian Agama Kabupaten 

Polewali Mandar: 

1. Untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan 

wakaf pada Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi wakaf pada 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar menurut PSAK 112. 

3. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan wakaf di Kementerian 

Agama Kabupaten Polewali Mandar ditinjau dari perspektif Shariah 

Enterprise Theory. 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan 

tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat di berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan atau landasan 

dalam mewujudkan kemaslahatan umat dengan pengelolaan wakaf yag 

sesuai dengan syariat Islam. Untuk mengembangkan Shariah 

Enterprise Theory, yang pertama dipopulerkan oleh Iwan Triyuwono 

pada tahun 2000 ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

mengaplikasikan akuntansi wakaf. Shariah Enterprise Theory sangat 

menekankan adanya keseimbangan, dimana pertanggungjawaban 

dilakukan kepada Tuhan, manusia dan alam.  
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dan manfaat kepada pihak terkait, baik secara langsung 

maupun tidak langsung bagi nazhir dan  wakif dalam menghimpun 

serta mengelola dana wakaf pada Kementerian Agama Kabupaten 

Polewali Mandar agar lebih memperhatikan pertanggungjawaban, 

dengan melihat penerapan dalam pelaporan keuangan atas transaksi 

wakaf yang digunakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Polewali 

Mandar yang bertujuan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan-

perbaikan di masa yang akan datang sehingga menciptakan 

pengelolaan dana wakaf secara optimal dan memperoleh kemaslahatan 

bagi para penerima wakaf. 

3. Manfaat Regulasi 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada nazhir 

sebagai pengelola dana wakaf pada lembaga wakaf untuk menjalankan 

perannya dengan baik, yang sesuai dengan UU No 41 tahun 2004 

tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang 

pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 dan UU No 41 tahun 2004 pasal 47 

tentang keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta kedudukan 

dan tugasnya demi kemaslahatan umat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Syariah Enterprise Theory 

Syariah Enterprise Theory merupakan pengembangan dari teori 

enterprise yang mengadopsi nilai-nilai Islam agar dapat mewujudkan teori 

yang bersifat humanis dan transedental. Syariah Enterprise Theory 

pertama kali dikemukaakan oleh Iwan Triyuwono pada tahun 2000. Teori 

ini mengakui pertanggungjawaban terhadap stakeholder dan pemilik 

perusahaan. Menurut Pramono (2013) konsep teori enterprise 

menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi berada pada beberapa tangan 

(stakeholder) tidak hanya terpaku pada satu tangan. Oleh karena itu, teori 

enterprise direkomendasikan untuk suatu sistem ekonomi yang 

mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah mengingat syariah melarang 

beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja.  

Syariah enterprise theory memberi bentuk pertanggungjawaban baik 

secara vertikal maupun horizontal (Bulutoding & Akbar, 2018). 

Pertanggungjawaban secara vertikal yaitu kepada Allah yang merupakan 

pertanggungjawaban yang paling utama karena pada teori ini menjelaskan 

bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan 

konsepnya adalah Allah sebagai pencipta (Pramono, 2013). Kemudian 

pertanggungjawaban secara horizontal yaitu kepada manusia, lingkungan 

dan alam. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara horizontal yaitu 

kepada sesama manusia, konsep syariah enterprise theory ini menyajikan 
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laporan nilai tambah yang berguna untuk memberikan informasi kepada 

para stakeholder mengenai kepada siapa nilai tambah yang diperoleh telah 

didistribusikan.  

Syariah enterprise Theory ini menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak 

hanya diperuntukkan oleh pemilik modal. Dengan demikian, pemilik 

modal maupun pengelola modal harus saling menjaga amanah dengan 

mengingat bahwa segala tindakan akan diminta pertanggungjawabannya 

(Bulutoding & Umar, 2016). Menurut Hafid, Majid, & Junardi (2018) 

syariah enterprise theory ini dibangun berdasarkan metafora amanah dan 

metafora zakat yang lebih menghendaki keseimbangan antara sifat egoistik 

dan altruistik. Syariah enterprise theory memiliki cakupan akuntabilitas 

yang luas, akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada 

Tuhan, manusia dan alam semesta. Bentuk akuntabilitas ini berfungsi 

sebagai tali pengikat agar akuntansi syariah selalu terhubung dengan nilai-

nilai yang dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan.  

Konsep penting dalam Syariah enterprise theory adalah Allah sebagai 

pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia 

ini (Nurfajri, 2019). Oleh karena itu, yang berlaku dalam syariah 

enterprise theory adalah Allah sebagai sumber amanah utama karena Allah 

pemilik yang tunggal dan mutlak, sebagaimana yang dijelaskan dalam 

sabda Rasulullah SAW: 

“Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing 

kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang iman 

adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, 

seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan akan 
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ditanya tentang kepemimpinannya, seorang perempuan adalah 

pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya tentang 

kepemimpinannya, dan seorang pembantu adalah pemimpin dalam 

memelihara harta tuannya dan dia akan ditanya tentang 

kepemimpinannya” (H.R. Imam Bukhori). 

 

B. Konsep Wakaf 

Istilah wakaf menurut Zarqa (1947:13) pada awalnya dinamai 

sadaqah, habas dan habisan, kemudian nama wakaflah yang menjadi 

mashur. Hingga saat ini, ahbas masih dipakai di negara Maghrib. Istilah 

wakaf secara bahasa berasal dari waqafa, al-wuquf yang berarti lawan kata 

al-julus. Wakafa al-ard artinya habasaha. Kalimat waqafaha al-dar 

artinya ia menahan rumahnya untuk di jalan Allah. Bentuk fa’ilnya wakif. 

Waqif menurut istilah fuqaha’ adalah orang yang mewakafkan hartanya di 

jalan Allah. Secara istilah, wakaf diartikan dengan beberapa definisi yang 

diutarakan oleh beberapa ulama dan para ahli, diantaranya adalah: 

Definisi wakaf menurut Imam Abu Hanifah yang kemudian 

selanjutnya menjadi definisi wakaf dalam mazhab Hanafiyah: “Menahan 

suatu benda yang menurut hukum tetap milik pemberi wakaf dan ia hanya 

bersedekah dengan manfaat walau dalam bentuk jumlah.” Adapun yang 

dimaksud dengan “walau bi al-jumlah” dalam definisi di atas adalah ia 

mewakafkan manfaat dari hartanya termasuk untuk dirinya dan juga kaum 

fakir miskin. 

Definisi wakaf menurut ulama Syfi’iyah: “Menahan suatu benda yang 

mungkin diambil manfaatnya sedang benda tersebut ainnya tetap. 

Pemberi wakaf terhalang untuk mempergunakan harta yang ia wakafkan 
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walaupun dalam tanggungannya untuk kepentingan yang bersifat mubah 

selama harta itu ada.” 

Definisi menurut ulama Malikiyah: “Memberikan manfaat sesuatu 

pada batasan selama harta itu ada, harta tersebut tetap atas kepemilikan 

orang yang memberinya walaupun hanya secara taqdiran(simbolis).” 

Definisi menurut ulama Hanabilah: “Menahan pemilik harta dari 

penggunaan hartanya agar digunakan untuk kepentingan lain dengan 

tetapnya ain harta tersebut. Pemilik harta terhalang untuk 

menggunakannya dan juga yang lain meskipun harta tersebut dalam 

tanggungannya, manfaat dari harta (yang diwakafkan) ditujukan untuk 

kebaikan dalam rangka mencari kerelaan dari Allah SWT.” 

Ke empat Mazhab sepakat mengatakan bahwa wakaf adalah berupa 

harta yang tetap kepemilikannya pada si pemilik, akan tetapi ia terhalang 

untuk menggunakan harta tersebut. Sebab ketika sebuah harta telah 

diikrarkan untuk diwakafkan maka manfaat harta tersebut hanya bisa 

dimanfaatkan untuk kebutuhan umat Islam ataupun kebutuhan masyarakat 

umum. Namun ada sedikit perbedaan, dalam mazhab Syagi’iyah 

disebutkan bahwa harta yang sudah diwakafkan harus bersifat ta’bid 

(selama-lamanya). Tidak dinamakan wakaf jika bersifat sementara dalam 

artian harta yang diikrarkan untuk wakaf hanya dalam waktu tertentu. 

Sedangkan dalam mazhab Malikiyah menyatakan bahwa harta yang 

diwakafkan boleh dalam jangka waktu tertentu, jika telah habis masanya 

dengan sendirinya hak penggunaan harta wakaf kembali kepada si pemilik 
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aslinya. Selanjutnya, dalam mazhab Hanbali mendefinisikan wakaf hampir 

sama dengan definisi ulama lain, hanya saja ada penegasan bahwa wakaf 

yang diberikan merupakan bentuk ibadah yaitu berbuat baik dalam rangka 

mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya. 

Adapun dasar hukum wakaf dapat dilihat dalam al-Qur'an, di antaranya 

dalam surah Ali Imran ayat 92: 

 

ا تنُفِقوُا ْ حَت ى ال برِْ  تنَاَلوُا ْ لَنْ  ءْ  مِن تنُفِقوُا ْ وَمَا تحُِبُّونَْ مِم   :92)عمران آل ( عَلِيمْ  بِهِْ اّللَْ فإَنِْ  شَي 
 

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu 

menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu 

nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. ali-Imran: 92).  

 

Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia 

Setelah ayat ini diturunkan, para sahabat Nabi berlomba-lomba berbuat 

kebaikan. Di antaranya, Abu thalhah al-Anshari, seorang hartawan di 

kalangan Ansar datang kepada Nabi saw memberikan sebidang kebun 

kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah. 

Pemberian itu diterima oleh Nabi dengan baik dan memuji keikhlasannya. 

Rasulullah menasihatkan agar harta itu dinafkahkan kepada karib 

kerabatnya, maka thalhah membagi-bagikannya kepada karib kerabatnya. 

Dengan demikian ia mendapat pahala sedekah dan pahala mempererat 

hubungan silaturrahmi dengan keluarganya. Setelah itu datang pula Umar 

bin al-Khaththab menyerahkan sebidang kebunnya yang ada di Khaibar, 

Nabi saw menyuruh pula agar kebun itu tetap dipelihara, hanya hasil dari 

kebun itu merupakan wakaf dari Umar. 
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Rasulullah saw bersabda: 

 

تبََسَْ مَنِْ وَسَل مَْ عَليَ هِْ اللْ  صَل ى اللِْ رَسُولُْ قاَلَْ قاَلَْ عَن ه اللْ  رَضِي هرَُي رَةَْ ابَيِ عَنْ   اح 
ًْ إِيمَانًا اللِْ سَبِيلِْ فِي فرََسًا تِسَابا ثهَُ شَع بَهُْ فإَنِْ  وَاح   ال قِيَامَةِْ يوَمَْ مِيزَانِهِْ فيِ وَبوَلَهُْ وَرَو 

 )البخاري رواه(حَسَناَتْ 
 

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda “Barang 

siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan 

keikhlasan maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal 

kebaikan pada timbangan di hari kiamat (H.R. al- Bukhari). 

 

Para ulama berpendapat bahwa khithab yang ditunjukkan pada ayat ini 

mengarah kepada orang-orang mukmin. Sedangkan Imam Muhammad 

Abduh berpendapat, khitbah ayat ini mengarah kepada para ahli al-Kitab 

(Abduh Rida, 1367:371). Para ulama juga berbeda pendapat mengenai 

makna al-birr. Namun, disini maknanya adalah sesuatu yang tidak dapat 

diperoleh atau didapatkan oleh seseorang kecuali setelah ia menafkahkan 

sesuatu yang ia cintai. Dikatakan makna al-birr adalah kebajikan dan 

kebaikan Allah secara mutlak. Dikatakan juga maknanya surga. Dikatakan 

juga maknanya adalah sesuatu yang menjadikan manusia berbuat 

kebajikan (Abduh dan Rida, 1367:372) 

Surat al-Baqarah, 2: 261: 

 

ثلَُْ وَالهَْ ينُفِقوُنَْ ال ذِينَْ م   سنُبلَُةْ  كُلِّْ فيِ سَناَبِلَْ سَب عَْ أنَبَتتَْ  حَب ةْ  كَمَثلَِْ اّللِْ سَبِيلِْ فيِ مُْأمَ 
ئةَُْ  (261) عَلِيمْ  وَاسِعْ  وَاّللُْ اءُْ يَشَْ لِمَن يضَُاعِفُْ وَاّللُْ حَب ةْ  مِّ

 
Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan 

Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, 

pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang 

Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui". 

 

Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia 
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Hubungan antara infak dengan hari akhirat erat sekali. Seseorang 

tidak akan mendapat pertolongan apa pun dan dari siapa pun pada hari 

akhirat, kecuali dari hasil amalnya sendiri selama hidup di dunia, antara 

lain amal berupa infak di jalan Allah. Betapa mujurnya orang yang suka 

menafkahkan hartanya di jalan Allah, orang tersebut seperti seorang yang 

menyemaikan sebutir benih di tanah yang subur. Benih itu menumbuhkan 

sebatang pohon, dan pohon itu bercabang menjadi tujuh tangkai, setiap 

tangkai menghasilkan buah, dan setiap tangkai berisi seratus biji, sehingga 

benih yang sebutir itu memberikan hasil sebanyak 700 butir. Ini berarti 

tujuh ratus kali lipat. Bayangkan, betapa banyak hasilnya apabila benih 

yang ditanamnya itu lebih dari sebutir. 

Penggambaran seperti yang terdapat dalam ayat ini lebih baik, 

daripada dikatakan secara langsung bahwa "benih yang sebutir itu akan 

menghasilkan 700 butir". Sebab penggambaran yang terdapat dalam ayat 

tadi memberikan kesan bahwa amal kebaikan yang dilakukan oleh 

seseorang senantiasa berkembang dan ditumbuhkan oleh Tuhan 

sedemikian rupa, sehingga menjadi keuntungan yang berlipat ganda bagi 

orang yang melakukannya, seperti tumbuh kembangnya tanaman yang 

ditanam oleh seseorang pada tanah yang subur untuk keuntungan 

penanamnya. 

Pengungkapan tentang perkembangan yang terjadi pada tumbuh-

tumbuhan seperti yang digambarkan dalam ayat ini telah membangkitkan 

minat para ahli tumbuh-tumbuhan untuk mengadakan penelitian dalam 
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masalah itu. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebutir benih 

yang ditanam pada tanah yang baik dan menumbuhkan sebatang pohon, 

pada umumnya menghasilkan lebih dari setangkai buah bahkan ada yang 

berjumlah lebih dari lima puluh tangkai. Jadi, tidak hanya setangkai saja. 

Setiap tangkai berisi lebih dari satu biji, bahkan kadang-kadang lebih dari 

enam puluh biji. Dengan demikian jelas bahwa penggambaran yang 

diberikan ayat tadi bahwa sebutir benih dilipatgandakan hasilnya sampai 

menjadi tujuh ratus butir, bukanlah suatu penggambaran yang berlebihan, 

melainkan adalah wajar, dan sesuai dengan kenyataan. Atas dasar tersebut, 

dapat kita katakan bahwa semakin banyak penyelidikan ilmiah dilakukan 

orang, dan semakin tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi umat manusia, 

semakin tersingkaplah kebenaran yang terkandung dalam Kitab Suci Al-

Qur'an, baik mengenai benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, ruang angkasa 

dan sebagainya. 

Pada akhir ayat ini disebutkan dua sifat di antara sifat-sifat-Nya, 

yaitu Mahaluas dan Maha Mengetahui. Maksudnya, Allah Mahaluas 

rahmat-Nya kepada hamba-Nya; karunia-Nya tidak terhitung jumlahnya. 

Dia Maha Mengetahui siapakah di antara hamba-hamba-Nya yang patut 

diberi pahala yang berlipat-ganda, yaitu mereka yang suka menafkahkan 

harta bendanya untuk kepentingan umum, untuk menegakkan kebenaran, 

dan untuk kepentingan pendidikan bangsa dan agama, serta keutamaan-

keutamaan yang akan membawa bangsa kepada kebahagiaan di dunia dan 

di akhirat. Apabila nafkah-nafkah semacam itu telah menampakkan 
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hasilnya untuk kekuatan agama dan kebahagiaan bangsa, maka orang yang 

memberi nafkah itu pun akan dapat pula menikmatinya baik di dunia atau 

di akhirat nanti. 

Ajaran Islam mengenai infak sangat tinggi nilainya. Selain 

mengikis sifat-sifat yang tidak baik seperti kikir dan mementingkan diri 

sendiri, infak juga menimbulkan kesadaran sosial yang mendalam, bahwa 

manusia senantiasa saling membutuhkan, dan seseorang tidak akan dapat 

hidup seorang diri. Sebab itu harus ada sifat gotong-royong dan saling 

memberi sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dapat 

ditiadakan, persaudaraan dapat dipupuk dengan hubungan yang lebih 

akrab. 

Menafkahkan harta di jalan Allah, baik yang wajib seperti zakat, 

maupun yang sunah seperti sedekah yang dimanfaatkan untuk 

kesejahteraan umat, untuk memberantas penyakit kemiskinan dan 

kebodohan, untuk penyiaran agama Islam dan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan adalah sangat dituntut oleh agama, dan sangat dianjurkan 

oleh syara'. Sebab itu, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang 

membicarakan masalah ini, serta memberikan dorongan yang kuat dan 

memberikan perumpamaan yang menggambarkan bagaimana 

beruntungnya orang yang suka berinfak dan betapa malangnya orang yang 

tidak mau menafkahkan hartanya. 
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Allah SWT membuat perumpamaan orang-orang yang menafkahkan 

hartanya dijalan Allah dengan sebutir benih sebagaimana yang disifatkan 

oleh Allah dalam ayat tersebut. Quraish Shihab menjelaskan dalam kitab 

tafsirnya bahwa ayat ini turun menyangkut kedermawanan Utsman bin 

Affan dan Abdurrahman ibn Auf ra. yang datang membawa harta mereka 

untuk membiayai peperangan Tabuk. Ayat ini turun berkaitan dengan 

mereka bukan berarti ganjaran sebagaimana yang disebutkan pada ayat 

tersebut bukan janji illahi terhadap setiap orang yang menafkahkan 

hartanya dengan tulus (Shihab, 2000:566) 

Dalam perjalanannya, wakaf terus berkembang dan akan selalu 

berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai inovasi-

inovasi yang relevan. Wakaf sangat penting artinya bagi kehidupan sosial, 

ekonomi, kebudayaan dan keagamaan (Ali, Yuliani, Mulatsih, & 

Abdullah, 2018). Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai 

salah satu macam ibadah yang amat menggembirakan.  

Ketetapan dan peran hukum Islam (fiqh) dalam proses kelangsungan 

praktik wakaf adalah wujud dari tingginya nilai apresiasi yang diberikan 

Islam terhadap ubudiyah ilahiyah yang sekaligus mempunyai nilai sosial 

tersebut. Lebih dari itu bahkan ibadah wakaf merupakan manifestasi dari 

rasa keimanan seseorang yang mantap, dan rasa solidaritas yang tinggi 

terhadap sesama, karena wakaf dapat memberdayakan perekonomian umat 

Islam demi terwujudnya kesejahteraan bersama dalam menjalani 

kelangsungan hidup sesama. 
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Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa wakaf pertama kali 

dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membangun mesjid Quba di 

Madinah. Wakaf kedua adalah mesjid Dar Al-Hijra di Madinah yang 

dibangun Rasulullah SAW. Namun, menurut versi yang berbeda, wakaf 

pertama adalah wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah 

mengambil alih kepemilikan tujuh buah kebun milik seorang Mukhairaiq 

(orang Yahudi yang terbunuh ketika perang uhud dan berpihak kepada 

Muslim). Peristiwa Wakaf ini kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab 

serta sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Usman, Ali dan 

lainnya. Pada periode Abbasiyah, harta wakaf dan hasil-hasilnya tidak 

ditampung di Baitul Maal, namun dikelola oleh seorang Qadi yang selalu 

diawasi. Pada periode Abbasiyah tersebut kemudian dibentuk Baitul Maal 

khusus untuk pengelolaan wakaf (Suganda, 2014). 

Pada tahun 1922 telah terdapat wakaf di Indonesia yang berasal 

dari Islam, yaitu di Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu, 

Minahasa, Gorontalo, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa 

Barat. Nama dan benda yang diwakafkan berbeda-beda, misalnya di Aceh 

disebut wakeuh, di Gayo disebut wokos, di Payakumbuh disebut Ibah. Di 

Indonesia sendiri, wakaf telah diterima menjadi hukum adat bangsa 

Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya benda wakaf, baik 

wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak (Suganda, 2014). 

Perhatian pemerintah terhadap wakaf begitu serius dengan diterbitkannya 
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Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 

2006 tentang pelaksanaannya.  

Selain dari perwakafan yang berasal dari Islam, terdapat pula 

perwakafan yang berasal dari hukum adat, misalnya di daerah Cibeo 

Banten terdapat tanah semacam tanah wakaf yang disebut Huma Serang 

yang digunakan untuk kepentingan umum dan untuk tempat upacara 

keagamaan.  

Konsep wakaf sendiri dibagi menjadi dua, yaitu konsep wakaf 

tunai dan konsep wakaf produktif, berikut penjelasannya: 

 Konsep Wakaf Tunai 

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, suatu 

kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai, termasuk 

dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham dan cek. 

Dalam hukum wakaf tunai, sejumlah ulama membolehkan wakaf tunai. 

Kendati ada ulama yang tidak sependapat mengenai kebolehan wakaf 

tunai, maka pendapat yang lebih mendekati kebenaran yang membolehkan 

wakaf tunai, karena lebih dekat dengan kemaslahatan umat.  

Berikut beberapa perbedaan pendapat para ulamaterkait wakaf 

tunai. Perbedaan ulama tersebut teringkas dalam dua pendapat berikut: 

Pertama:  

Wakaf tunai hukumnya tidak boleh. Ini pendapat Ibnu Abidin dari 

Hanafiyah dan Mazhab Syafi’i. (Abu Bakar al-Husaini, Kifayat al-Akhyar, 

412). Ibnu Abidin berkata: “wakaf tunai (dengan dirham) merupakan 
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kebiasaan yang berlaku di masyarakat Romawi, bukan dalam masyarakat 

kita. Begitu juga wakaf kapak dan pisau pernah berlaku pada zaman 

terdahulu, tetapi tidak lagi pernah terdengar pada zaman kita. Untuk itu, 

tidak sah jika diterapkan sekarang, seandainya pun ada, maka sangat 

jarang terjadi dan itu tidak dianggap. Sebagaimana diketahui bahwa yang 

dijadikan standar adalah kebiasaan masyarakat yang sudah menyebar.” 

(Hasyiatu Ibni Abidin:3/375). 

Adapun alasan dari kedua pendapat yang tidak membolehkan konsep 

wakaf tunai ini : 

 Pertama:  

Uang zatnya bisa habis dengan sekali pakai. Uang hanya bisa 

dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap. Padahal 

inti dari wakaf adalah harta yang tetap. Oleh karena itu, ada 

persyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama dan 

tidak habis ketika dipakai. 

 Kedua: 

Uang diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya 

dengan mempersewakan zatnya. 

Kedua: 

Wakaf tunai hukumnya boleh. Ini adalah pendapat Imam Zuhri, 

seorang ahli hadits, Muhammad bin Abdullah Al-Anshari, murid dari 

Zufar, sahabat Abu Hanifah, ini juga pendapat sebagian ulama mutaakhirin 

dari kalangan Hanafiyah dan sebagian ulama dari kalangan Syafi’i, 



 

31 
 

sebagaimana disebutkan Mawardi dalam kitab Al-Hawl al- Kabir, bahwa 

Abu Tsaur meriwayatkan hal itu dari Imam Syafi’i. Dibawah ini beberapa 

nash dari mereka: 

Dari Imam Zuhri bahwasanya ia berkata: “tentang 

seseorang yang mewakafkan seribu dinar di jalan Allah, dan uang 

tersebut diberikan kepada pembantunya untuk diinvestasikan, 

kemudian keuntungan yang disedekahkan untuk orang-orang 

miskin dan para kerabat.” (Shahih Bukhari: 4/14). 

 

Dari Al-Anshari, dia adalah salah satu sahabat Zufar, 

ditanya tentang orang yang berwakaf dengan dirham atau dalam 

bentuk barang yang dapat ditimbang atau ditakar, apakah itu 

dibolehkan? Al-Anshari menjawab: iya, boleh. Mereka bertanya 

bagaimana caranya? Beliau menjawab: dengan cara 

menginvestasikan dirham tersebut dalam mudharabah, kemudian 

keuntungannya disalurkan pada sedekah. Kita jual benda makanan 

itu, harganya kita putar dengan cara usaha mudharabah, kemudian 

hasilnya disedekahkan.” (Hasyiatu Ibni Abidin: 3/374). 

 

Karena tujuan dari disyariatkan wakaf adalah menahan pokoknya dan 

menyebarkan manfaat darinya dan wakaf yang dimaksud bukanlah zat 

uangnya tapi nilainya sehingga bisa diganti dengan uang lainnya selama 

nilainya sama, maka wakaf tunai dibolehkan. Dalam hal wakaf tunai, 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 telah 

menetapkan fatwa tentang wakaf tunai dan membolehkan pelaksanaannya 

(Suganda, 2014).  

Konsep Wakaf Produktif 

Wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari 

pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah 

manfaat wakaf. Sedangkan Muhammad Syafi’i Antonio mengatakan bahwa 

wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri 
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utama, yaitu: pola manajemen wakaf yang terintegrasi, asas kesejahteraan 

nadzir, dan asas transformasi dan tanggungjawab. Menurut Munir (2015) 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sederhana tetapi cukup jelas 

yaitu “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau 

badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau 

keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Sedangkan dalam Undang-

undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan (pasal 1 angka 1), wakaf 

didefinisikan sebagai “perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan atau 

menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 

untuk kesejahteraan umum menurut syariah.”.  

Namun, dalam pengembangan wakaf secara produktif tentu juga 

harus memperhatikan kaidah/prinsip produksi yang Islami. Adapun kata 

“menyejaterakan” dalam Undang-Undang no 41 tahun 2004 diatas dapat 

diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk 

meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan objek 

wakaf. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan 

objek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan 

bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh sumber 

daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik. Seiring 

berjalannya waktu, wakaf telah mengalami perubahan paradigma terutama 

dalam hal pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrumen dalam 

upaya menyejahterakan masyarakat Muslim (Wulandari, Effendi, & 
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Saptono, 2019). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam 

pengelolaan wakaf ini menggunakan pendekatan bisnis dan manajemen 

(wakaf produktif). 

Adapun unsur(rukun) wakaf dan syarat yang menyertainya adalah 

sebagai berikut: 

1. Wakif (orang yang mewakafkan) 

2. Mauquf atau benda yang diwakafkan 

3. Mauquf alaih (tujuan wakaf) 

4. Sighat(Ikrar atau pernyataan wakif) 

5. Nadzir (Pengelola wakaf) 

C. Akuntansi Syariah 

Dalam buku A statement of basic Accounting Theory (ASOBAT) 

akuntansi diartikan sebagai proses mengidentifikasikan mengukur, dan 

menyampaikan informasi sebagai bahan informasi dalam hal 

mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan para 

pemakainya, sedangkan APB (Accounting Principles Board) Statement 

mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa, yang fungsinya 

memberikan informasi kuantitatif. Umumnya dalam ukuran uang 

mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih di antara 

beberapa alternatif (Kristianto, 2010).  

Pengertian-pengertian akuntansi diatas merupakan pengertian secara 

konvensional, sedangkan akuntansi syariah merupakan akuntansi yang 
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berdasar prinsip-prinsip syariah yang esensi dasarnya merupakan sebuah 

upaya untuk mendekontruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang 

humanis dan sarat nilai. Oleh karena itu, usaha untuk mencari bentuk 

akuntansi yang berwajah humanis, emansipatoris, trasendental, dan 

teologikal merupakan upaya yang niscaya (Kristianto, 2010). Tujuan 

Akuntansi Keuangan Syariah menentukan hak dan kewajiban pihak terkait 

termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum 

selesai dan kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

yang berdasar konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan 

terhadap nilai-nilai bisnis Islami, menyediakan informasi keuangan yang 

bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan, 

meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi 

dan kegiatan usaha. 

Akuntansi syariah menekankan kepada nilai-nilai Islami yang diatur 

dalam bagian muamalah dan konsep-konsep yang telah diatur dalam Al-

Qur’an sebagai sumber utamanya. Prinsip umum akuntansi syariah sendiri 

terdiri dari prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip 

kebenaran yang selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah 

(Ardiansyah, 2014). Secara praktis, akuntansi syariah suatu proses 

akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, 

musyarakah, mudharabah dan lainnya. Syariah Islam juga memberikan 

kebaikan, kesejahteraan, dan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia 

(Nor Muhamad et al., 2015). 



 

35 
 

D. Akuntansi Wakaf 

Menurut Mulyasari (2017) model sistem akuntansi wakaf berguna 

mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf 

dengan melihat dari aspek organisasi maupun pencatatan laporan 

akuntansi. Secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi 

atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang 

berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan 

oleh nazhir perorangan. Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan 

suatu entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan 

tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum 

dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi 

laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang 

lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, 

laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

Menurut Suhendi (2018) dasar pengakuan aset wakaf adalah akta ikrar 

wakaf, dimana wasiat wakaf dan janji wakaf belum memenuhi kriteria 

pengakuan aset wakaf. Wakaf temporer merupakan liabilitas yang wajib 

dikembalikan ke wakif masa mendatang. Dasar pengakuan atas penyaluran 

manfaat wakaf adalah diterimanya manfaat wakaf tersebut oleh mauquf 

alaih. Sementara dasar imbalan nazhir adalah hasil neto pengelolaan dan 

pengembangan aset wakaf yang telah direalisasi dalam bentuk kas (cash 

basis). Pengukuran aset wakaf yang diterima dari wakif adalah nilai 

nominal untuk kas dan nilai wakaf untuk aset non kas. Wakif mengakui 
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penyerahan aset wakaf sebagai beban dalam laba rugi, kecuali wakaf 

temporer yang tetap dicatat sebagai aset wakif dan disajikan sebagai aset 

yang dibatasi penggunaannya.  

Pencatatan akuntansi sangat perlu dilakukan karena sebagai informasi 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga dapat 

dijadikan sumber pemanfaatan wakaf yang berperan dalam penciptaan 

kesejahteraan umat yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada 

seluruh pemangku kepentingan atas wakaf yang dikelolanya. 

Profesionalisme dalam pengelolaan harta wakaf memberikan rasa aman 

bagi wakif juga kepada nazhir dalam mengelola harta wakaf (Mulyasari, 

2017). Untuk selanjutnya perlu adanya Undang-undang dan pedoman yang 

lebih jelas dalam sistem pertanggungjawaban harta wakaf. Hal ini penting 

dilakukan karena potensi harta wakaf yang cukup signifikan untuk 

kesejahteraan umat. 

E. Wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 

Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk 

melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 21, pasal 31, pasal 39, pasal 41, 

pasal 46, pasal 56, dan pasal 58 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 

tentang Wakaf. 

 Pasal 14: 

(1) Masa bakti Nazhir adalah 5 tahun clan dan dapat diangkat kembali 
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(2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana yang dimaksudkan pada 

ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah 

melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai 

ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-Undangan. 

Pasal 21: 

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-Undangan yang 

dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

sebagai berikut: 

a. Surat berharga yang berupa: 

1. Saham 

2. Surat Utang Negara 

3. Obligasi pada umumnya; dan/atau 

4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. 

b. Hak atas kekayaan Intelektual yang berupa: 

1. Hak Cipta 

2. Hak merk 

3. Hak paten 

4. Hak desain industri 

5. Hak rahasia dagang 

6. Hak sirkuit terpadu 

7. Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau 

8. Hak lainnya 

c. Hak atas Benda Bergerak lainnya yang berupa: 
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1. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau 

2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda 

bergerak. 

Pasal 31: 

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan 

perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 

2(dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah 

meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW. 

Pasal 39: 

 Pendaftaran sertifikat tanah dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW 

dengan tata cara sebagai berikut: 

a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftaran menjadi tanah 

wakaf atas nama Nazhir; 

b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas 

keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih 

dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; 

c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah 

milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; 

d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah 

negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah 

mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di 

bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; 
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e. Terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, 

makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; 

f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat 

mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan 

sertifikatnya. 

Pasal 41: 

(1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda 

bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat 

keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya 

terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut. 

(2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, wakif menyerahkan tanda 

bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau 

bukti lainnya. 

(3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti 

pembelian atau tanda bukti pembayaran, wakif membuat surat pernyataan 

kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) 

orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat. 

Pasal 46: 

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga 

negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau 

internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI. 

Pasal 56: 
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(1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan 

masyarakat, baik aktif maupun pasif. 

(2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung 

terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam 

setahun. 

(3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai 

laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelilaan wakaf. 

(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 

pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik 

indepnden. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap 

perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Menteri 

Pasal 58: 

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak 

berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah 

menurut syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut 

Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 

ini, dengan ketentuan: 

a. Dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada 

AIW; 
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b. Dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian 

atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan 

sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan 

penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; 

atau 

c. Dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau 

Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian 

dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan 

penetapan pengadilan. 

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini: 

a. Lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang 

wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening 

Wadi’ah pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri; 

b. Lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan 

permohonan kepada Menteri sebagai LKS-PWU. 

(3) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, 

atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada 

Menteri dan BWI melalu KUA setempat untuk menjadi Nazhir. 

F. DE PSAK 112 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112 menyatakan bahwa 

akuntansi wakaf terdiri dari paragraf 01-57. Menurut DE PSAK 

Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur yang tidak material. 

Tujuan dari pernyataan ini untuk mengatur pengakuan, pengukuran, 
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penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Pernyataan ini diterapkan 

pada transaksi yang dilakukan oleh Nazhir organisasi dan badan hukum 

serta wakif organisasi dan badan hukum. Transaksi dan peristiwa lain 

terkait wakaf yang dimaksud dalam pernyataan ini meliputi penerimaan, 

pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf serta penyaluran manfaat dari 

aset wakaf yang dilakukan oleh nazhir organisasi, dan penyerahan aset 

wakaf yang dilakukan oleh wakif organisasi. Aset wakaf dapat 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu (wakaf 

temporer) yang dimaksud adalah wakaf uang. 

a. Unsur Wakaf 

1) Wakif 

2) Nazhir 

3) Aset wakaf 

4) Ikrar wakaf 

5) Peruntukan aset wakaf 

6) Jangka waktu wakaf 

b. Fungsi Wakaf 

Untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis aset tersebut untuk 

kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. 

c. Peruntukan Wakaf 

1) Sarana dan kegiatan ibadah 

2) Sarana kegiatan pendidikan dan kesehatan 



 

43 
 

3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan 

beasiswa 

4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat  

5) Kemajuan dan kesejahteraan umum lain. 

Dalam PSAK 112 juga membahas mengenai Akuntansi Nazhir yang 

terdiri dari: 

a. Pengakuan 

Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki 

kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. 

b. Pengukuran 

Pada saat pengakuan awal, aset wakaf diukur sebagai berikut: 

a) Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal 

b) Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar 

c. Penyajian 

Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai 

liabilitas. 

d. Pengungkapan 

Nazhir mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetpi tidak 

terbatas pada: 

(a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, 

pengelolaan dan penyaluran wakaf; 

(b) Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual; 
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(c) Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset 

wakaf; 

(d) Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf; 

(e) Jumlah imbalan Nazhir dan persentasenya dari hasil neto 

pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi 

perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya; 

(f) Rincian aset neto meliputi aset wakaf awal, aset wakaf yang 

bersumber dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf awal, 

dan hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf; 

(g) Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir 

meliputi: 

i. Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan; 

ii. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode 

berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada 

periode berjalan 

iii. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu 

yang terealisasi dalam kas pada periode berjalan; 

(h) Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, 

jumlah dan wakif; 

(i) Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui 

uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud; 
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(j) Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, 

penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar 

dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum; 

(k) Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhirm dan/atau 

mauquf alaih, maka diungkapkan: 

i. Sifat hubungan; 

ii. Jumlah dan jenis aset wakaf dan/atau temporer; 

iii. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran 

manfaat wakaf selama periode berjalan. 

Adapun laporan keuangan nazhir yang lengkap sebagai berikut: 

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

b. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode 

c. Laporan arus kas selama periode 

d. Catatan atas Laporan Keuangan 

Dalam transaksi wakaf yang dimaksud dijelaskan dalam PSAK 112 

sebagai berikut: 

a. Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada 

nazhir sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf. 

b. Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada 

nazhir sebagai aset yang dibatasi penggunaannya. 

c. Wakif mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi wakaf, 

tetapi tidak terbatas pada: 

(a) Wakaf permanen: 
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i. Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada nazhir pada periode 

berjalan; 

ii. Peruntukan aset wakaf yang diserahkan kepada nazhir pada 

periode berjalan. 

(b) Wakaf temporer: 

i. Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada nazhir pada periode 

berjalan, peruntukan, dan jangka waktunya; 

ii. Penjelasan mengenai total aset wakaf temporer; 

(c) Hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/ atau penerima 

manfaat wakaf, jika ada yang meliputi: 

i. Sifat hubungan; 

ii. Jumlah dan jenis aset wakaf dan/atau temporer; 

iii. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran 

manfaat wakaf selama periode berjalan. 

G. Pengelolaan dan Pengaturan Akuntansi Wakaf berdasarkan Syariat 

Islam 

Paradigma wakaf dalam perkembangannya telah mengalami perubahan 

yang signifikan dengan digulirkan regulasi-regulasi pemerintah tentang 

wakaf. Menurut Mulyasari (2017) sebelum undang-undang Nomor 41 

tahun 2004, objek wakaf hanya sebatas benda tidak bergerak berupa tanah. 

Peruntukan wakaf juga hanya untuk kepentingan-kepentingan sarana 

ibadah dan pendidikan seperti, masjid, musholla, madrasah dan lain-lain 

(Huda, Rini, Mardoni, Anggraini, & Hudori, 2018). Undang-undang 41 
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tahun 2004 memberikan wacana lebih luas mengenai objek wakaf, tidak 

hanya berupa benda tidak bergerak berupa tanah melainkan juga benda 

bergerak lainnya seperti uang, emas, buku-buku, sertifikat, deposito, 

saham dan lain-lain. Tujuan adanya harta benda wakaf juga diarahkan 

untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin khusus umat Islam 

(Mulyasari, 2017). Hal ini dijelaskan dalam Al- Qur’an Surah Ali Imran 

ayat 92: 

َ بِّهّۦِ عَلِّيم   ن شَىْءٍ فَإِّنَّ ٱللَّّ بُّونَ ۚ وَمَا تنُفِّقوُا۟ مِّ ا تحُِّ مَّ  لنَ تنََالوُا۟ ٱلْبِّرَّ حَتَّىَٰ تنُفِّقوُا۟ مِّ
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) 

sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. 

Ali Imran (3): 92). 
 

Untuk menjaga agar harta wakaf mendapat pengawasan jangka 

dengan baik, kepada Nazhir dapat diberikan imbalan yang ditetapkan 

dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta 

wakaf yang dikelolanya. Untuk memudahkan pengawasan diperlukan 

adanya administrasi yang tertib baik di tingkat kecamatan, kabupaten, 

provinsi dan pusat. Pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah 

dilakukan oleh unit-unit organisasi Departemen Agama, secara hierarki 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, yang tertuang pada 

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 pasal 14 (Mulyasari, 

2017).  

Wakaf di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 

tahun 2004 tentang Perwakafan. Undang-undang ini selain 

menyempurnakan peraturan perwakafan yang telah ada, juga mengatur 
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masalah-masalah baru, seperti pengelolaan harta benda wakaf harus secara 

produktif dan peruntukannya dirinci secara jelas, diantaranya untuk 

membantu fakir miskin, pembentukan badan wakaf Indonesia, pengaturan 

wakaf uang, dan materi-materi lainnya yang dibutuhkan sesuai 

perkembangan kontemporer (Huda, Anggraini, Rini, Hudori, & Mardoni, 

2014). Walaupun Peraturan Pemerintah telah dilengkapi dengan beberapa 

peraturan pelaksanaannya, termasuk kompilasi hukum Islam, tetapi dalam 

pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran.  

Beberapa agenda yang perlu difokuskan untuk menyelesaikan 

beberapa persoalan wakaf adalah memberikan pemahaman kepada 

masyarakat yang baik dan benar tentang hukum wakaf, baik dari segi 

Rukun dan Syarat wakaf dan tujuan disyari’atkannya wakaf (Huda, 

Sentosa, & Novarini, 2019). Kedua, perlu dilakukan sosialisasi Undang-

undang Wakaf kepada masyarakat. Ketiga, penyediaan sumber daya 

manusia nazhir yang profesional sekaligus sebagai pekerja khusus yang 

diserahi tugas untuk mengelola institusi wakaf yang mendapat imbalan 

dari pekerjaannya itu. Ketiga agenda yang difokuskan dalam 

menyelesaikan persoalan wakaf menunjukkan perlu adanya akuntabilitas 

dalam pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf tidak hanya dari unsur 

pemerintah, tapi juga dari masyarakat. Lembaga pengelola wakaf yang ada 

saat ini lebih banyak yang dikelola oleh masyarakat bukan pemerintah 

(Huda et al., 2014). Lembaga pengelola wakaf yang dikelola masyarakat 

adalah lembaga yang berwujud Non Government Organization (NGO). 
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Non Government Organization (NGO) memiliki banyak kelemahan terkait 

akuntabilitas, karena minimnya penyampaian informasi kepada 

masyarakat.  

H. Akuntansi Wakaf dalam mencapai Kemaslahatan Umat 

Wakaf adalah salah satu instrumen dalam Islam yang sangat potensial 

untuk dijadikan strategi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan 

nasional. Jika wakaf dikelola dengan baik, maka wakaf akan berperan 

besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial 

sebuah negara. Menurut Huda et al. (2014) wakaf berperan dalam 

pembangunan ekonomi secara langsung. Wakaf telah menjadi salah satu 

alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan 

ekonomi. Hal tersebut karena wakaf memainkan peranan penting untuk 

menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas 

umum lainnya (Nisa et al., 2019). Huda et al. (2014) menjelaskan bahwa 

masih banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanah-

tanah wakaf secara produktif.  

Disamping itu, pengetahuan dan pemahaman nazhir terhadap peraturan 

perwakafan masih kurang. Dengan kondisi seperti ini, tanah-tanah wakaf 

agak sulit untuk dikelola secara produktif sesuai dengan ketentuan hukum 

Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

karena para nazhir kurang profesional dan kesulitan dana untuk biaya 

pengelolaannya (Rusydiana & Al Farisi, 2016). Padahal, harta benda 

wakaf jika dikelola dan dikembangkan secara produktif, maka dapat 
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diperuntukkan sebagai salah satu alternatif untuk membantu 

menanggulangi kemiskinan. 

Akuntansi syariah menekankan kepada nilai-nilai Islami yang diatur 

dalam bagian muamalah dan konsep-konsep yang telah diatur dalam Al-

Qur’an sebagai sumber utamanya. Prinsip umum akuntansi syariah sendiri 

terdiri dari prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip 

kebenaran yang selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Secara 

praktis, akuntansi syariah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi 

syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah dan lainnya. Syariah 

Islam juga memberikan kebaikan, kesejahteraan, dan kemaslahatan kepada 

seluruh umat manusia (Nor Muhamad et al., 2015).  

Menurut Mulyasari (2017) model sistem akuntansi wakaf berguna 

mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf 

dengan melihat dari aspek organisasi maupun pencatatan laporan 

akuntansi. Secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi 

atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang 

berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan 

oleh nazhir perorangan. Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan 

suatu entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan 

tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum 

dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi 

laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang 
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lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, 

laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

Dasar pengakuan aset wakaf adalah akta ikrar wakaf, dimana wasiat 

wakaf dan janji wakaf belum memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf. 

Wakaf temporer merupakan liabilitas yang wajib dikembalikan ke wakif 

masa mendatang. Dasar pengakuan atas penyaluran manfaat wakaf adalah 

diterimanya manfaat wakaf tersebut oleh mauquf alaih. Sementara dasar 

imbalan nazhir adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset 

wakaf yang telah direalisasi dalam bentuk kas (cash basis). Pengukuran 

aset wakaf yang diterima dari wakif adalah nilai nominal untuk kas dan 

nilai wakaf untuk aset non kas. Wakif mengakui penyerahan aset wakaf 

sebagai beban dalam laba rugi, kecuali wakaf temporer yang tetap dicatat 

sebagai aset wakif dan disajikan sebagai aset yang dibatasi 

penggunaannya. Pencatatan akuntansi sangat perlu dilakukan karena 

sebagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, 

sehingga dapat dijadikan sumber pemanfaatan wakaf yang berperan dalam 

penciptaan kesejahteraan umat yang kemudian dapat 

dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan atas wakaf 

yang dikelolanya. Profesionalisme dalam pengelolaan harta wakaf 

memberikan rasa aman bagi wakif juga kepada nazhir dalam mengelola 

harta wakaf (Mulyasari, 2017). 

I. Rerangka Pikir 
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Mewakafkan harta yang telah Allah SWT karuniakan adalah suatu 

usaha yang mulia, dimana Allah merahasiakan kebesarannya dibalik harta 

yang diwakafkan. Allah ingin mendidik manusia untuk berkongsi nikmat 

yang diperoleh. Harta hanyalah washilah bagai mendapat keridhaan Allah 

dan meraih cinta-Nya. Jelas sekali bahwa pelaksanaan wakaf ini, bukan 

semata-mata untuk mendapatkan pahala, tetapi mempunyai maqashid yang 

besar untuk kepentingan individu, masyarakat dan umat Islam seluruhnya.  

Syariah enterprise Theory ini menjelaskan bahwa kesejahteraan 

tidak hanya diperuntukkan oleh pemilik modal. Dengan demikian, pemilik 

modal maupun pengelola modal harus saling menjaga amanah dengan 

mengingat bahwa segala tindakan akan diminta pertanggungjawabannya 

baik di dunia maupun di akhirat. Pencatatan akuntansi sangat perlu 

dilakukan dalam mengelola wakaf karena sebagai informasi kepada pihak-

pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga dapat dijadikan sumber 

pemanfaatan wakaf yang berperan dalam penciptaan kesejahteraan umat 

yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku 

kepentingan atas wakaf yang dikelolanya. Dari penjelasan di atas secara 

sederhana rerangka pikir dapat dijelaskan melalui gambar berikut: 
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Gambar 2.1 

Rerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman 

terhadap fenomena yang ada. Menurut Moleong (2017) penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan,dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Para 

ahli penelitian Kualitatif berpendapat bahwa hakekat alamiah adalah 

bersifat subjektif, personal, dan merupakan hasil dari konstruksi sosial 

(Gumilang, 2016). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk 

memahami fenomena atau gejala sosial tentang perilaku manusia yang 

bersifat dinamis, mengalir, situasional, sosial, kontekstual, dan personal 

dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas  

tentang fenomena atau gejala sosial dalam bentuk rangkaian kata yang 

pada akhirnya akan menghasilkan sebuah konsep (Sujarweni, 2014). 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Polewali Mandar di kota Polewali. Kantor kementerian agama 

devisi penyelenggara zakat dan wakaf merupakan institusi pengelolaan 
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wakaf yang berada di Kabupaten Polewali Mandar jalan Takatidung, 

Polewali, Provinsi Sulawesi Barat. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan jenis 

pendekatan yang berfokus pada suatu fenomena yang terjadi yang harus 

diamati dan dianalisis secara mendalam dan cermat hingga tuntas sehingga 

memperoleh kesimpulan yang akurat. Sugiyono (2014) juga memahami 

bahwa jenis pendekatan fenomenologi sebagai metode penelitian yang 

menggunakan analisis mendalam, yang dilakukan terhadap individu, 

keluarga, kelompok, lembaga dan satuan sosial lainnya.  

Peneliti akan mengkaji secara mendalam mengenai isu yang 

berpusat dari struktur utama suatu objek kajian melalui aspek laporan 

keuangan nazhir. Pendekatan studi kasus digunakan karena dianggap lebih 

tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian yang tidak hanya mencoba 

memahami tetapi memperkuat dan melaksanakan prinsip akuntansi wakaf 

yang sesuai dengan syariat. 

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

subjek (self report data). Data subjek yang dimaksud adalah jenis data 

penelitian yang berupa opini, sikap dan karakteristik yang diungkapkan 

oleh informan sebagai subjek penelitian. Data subjek juga disebut sebagai 

data primer karena data yang diperoleh langsung dari sumber data yang 
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didapat melalui lisan dan ekspresi responden (Gumilang, 2016). Penelitian 

ini juga menggunakan jenis data dokumenter. Jenis data dokumenter ini 

berupa objek atau benda-benda fisik, benda berwujud yang menjadi bukti 

suatu keberadaan atau kejadian di masa lampau wujud dari jenis data yang 

dimaksud adalah penelitian laporan keuangan nazhir. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber aslinya dalam hal ini informan yang memberikan 

informasi langsung tanpa melalui media perantara (Gumilang, 2016). Data 

primer dapat berupa opini subjek dalam hal ini wawancara mendalam 

(Indepth interview) sesuai dengan pedoman wawancara yang telah 

disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara bebas dengan 

pertanyaan-pertanyaan terbuka serta tidak terstruktur dan terjadwal guna 

memperoleh informasi yang apa adanya, hasil observasi terhadap suatu 

benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer dapat 

diperoleh melalui survei dan metode observasi. Data sekunder adalah 

sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari media 

perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan 

histories sebagai referensi atau pendukung sebuah temuan. 

Dalam penelitian ini, istilah yang digunakan untuk subjek 

penelitian adalah informan. Penelitian yang memandang representasi 

informan yang terwakili oleh kualitas informasi yang diberikan oleh 

informan, bukan jumlah informan yang dilibatkan dalam penelitian ini. 
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Informan penelitian tersebut dipandang cukup cakap dan layak untuk 

memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun 

informan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pimpinan 

2. Nazhir 

3. Pegawai 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data dan 

informasi dengan baik, maka dibutuhkan data yang sistematis, akurat dan 

valid. Pengumpulan data untuk mendapatkan data primer, peneliti akan 

melakukan wawancara secara mendalam dibantu dengan alat perekam. 

Alat perekam digunakan sebagai bukti apabila pada saat proses analisa 

data terdapat data atau keterangan serta informasi yang terlewatkan atau 

tidak tercatatat oleh pewawancara. Berikut adalah metode dalam 

pengumpulan data: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu proses tertentu. Wawancara dilakukan secara bebas dengan 

pertanyaan-pertanyaan terbuka serta tidak terstruktur dan terjadwal 

guna memperoleh informasi yang apa adanya, hasil observasi terhadap 

suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 
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melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam.  

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti untuk menghimpun informasi yang akan dijadikan sebagai 

pedoman dalam menganalisis data. Pengumpulan data yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal atau referensi 

lain yang terkait dengan penelitian ini.  

3. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu catatan peristiwa yang telah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, orang atau karya-karya. 

Pengumpulan data ini juga berupa data-data sekunder yang berupa 

dokumen atau laporan keuangan yang berkaitan dengan penelitian.  

4. Internet Search 

Internet search merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari 

internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk 

menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. 

Dimana peneliti akan turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan 

orang-orang yang berkaitan langsung dengan tujuan dari penelitian ini. 
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Peneliti akan melakukan interview yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Instrumen 

penelitian adalah suatu alat yang mendukung jalannya penelitian ini. 

Adapun alat-alat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Handphone (sebagai alat perekam) 

2. Kamera 

3. Alat Tulis 

4. Daftar Pertanyaan Wawancara 

5. Buku, Jurnal dan Referensi lainnya 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif digunakan apabila data-data yang diperoleh 

dalam penelitian adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-

kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari 

wawancara maupun observasi. Digunakan teknik-teknik pengumpulan data 

studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara yang dilakukan secara 

terarah dan mendalam untuk memperoleh data. Menurut Miles dan 

Huberman (2007) proses pengelolaan data dan analisis data dilakukan 

melalui tiga tahap, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Adapun tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.  Reduksi Data 

Proses reduksi data dilakukan dengan memilah, memusatkan, dan 

menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih 
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mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam 

reduksi data dapat dilakukan dengan cara memfokuskan perhatian dan 

pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang sesuai dengan 

pokok permasalahan yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data 

yang relevan akan dianalisis secara cermat, sedangkan yang tidak 

relevan disisihkan. 

2.  Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan untuk memungkinkan terjadinya penarikan 

kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan penyajian data 

mengenai pengelolaan wakaf dengan penyajian disederhanakan, namun 

tidak  mengurangi isi dari inforrmasi-informasi yang diperoleh, artinya 

adalah tujuan atau makna yang ada pada informasi tersebut tidak hilang 

ataupun dikurangi. 

3.  Penarikan Kesimpulan 

Pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, selanjutnya peneliti 

mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses 

penelitian, mencatat keterbatasan dalam penelitian ini, dan implikasi 

positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. Penentuan 

sampel dipilih secara purposive-sampling, yaitu dengan menentukan satu 

lembaga pengelola wakaf yakni Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Polewali Mandar dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut 

merupakan salah satu lembaga besar yang berkontribusi dalam 

mengelola wakaf yang eksistensinya berdampak pada kemaslahatan 



 

61 
 

umat. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengungkapkan data apa 

yang perlu dicari, metode apa yang harus digunakan, serta kesalahan apa 

yang perlu diperbaiki. Selain itu, juga bertujuan untuk mendeskripsikan 

data sehingga karakteristik data dapat dipahami serta membuat suatu 

kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pendugaan atau estimasi. 

Adapun prosedur analisis data adalah sebagai berikut:  

a. Tahap pengumpulan data melalui instrument dari pengumpulan data. 

b. Tahap editing, proses memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian 

instrument pengumpulan data. 

c. Tahap pengkodean, proses identifikasi dan klasifikasi dari tiap 

pertanyaan yang terdapat dalam instrument pengumpulan data. 

d.  Tahap pengujian data, proses menguji validitas dan reabilitas 

instrument pengumpulan data. 

e. Tahap penyajian data, dengan merangkai dan menjadikan satu 

kesatuan agar dapat dirumuskan kesimpulan dengan melakukan 

tinjauan ulang ke lapangan untuk mendapatkan hasil yang valid.  

G. Uji Keabsahan Data 

Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk 

melaksanakan penelitian sangat penting khususnya dalam penelitian ilmu-

ilmu sosial karena pendekatan filosofis dan metodologis yang berbeda 

terhadap studi aktivitas manusia (Emzir, 2010:78). Keabsahan data 

penelitian kualitatif dilakukan dengan melalui empat uji, yaitu credibility 

(validitas internal), transferbility (validitas eksternal), dependability 
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(reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). Berdasarkan empat jenis uji 

yang telah disebutkan, penelitian ini hanya menggunakan uji yang paling 

sesuai yaitu credibility (validitas internal). Uji validitas internal 

dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi 

yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh 

semua pembaca secara kritis. Kriteria ini berfungsi melakukan inquiry 

sedemikian rupa sehingga kepercayaan penemuannya dapat dicapai. 

Menurut Afiyanti ( 2008) beberapa aktivitas yang dapat dilakukan untuk  

memperoleh tingkat kredibilitas yang tinggi antara lain dengan 

keterlibatan peneliti untuk kehidupan partisipan atau kegiatan partisipan. 

Pada penelitian ini menggunakan 2 jenis triangulasi, yaitu: 

1. Triangulasi Teori. Proses untuk mengkaji suatu kasus atau fenomena 

yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. 

Triangulasi teori yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 

rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut 

selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk 

menghindari bias individual peneliti atas kesimpulan yang dihasilkan. 

Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman 

pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik 

secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. 

2. Triangulasi Sumber Data. Proses menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. 

Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa 
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menggunakan observasi terlibat (participant obcervation), dokumen 

tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan 

pribadi, serta gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan 

menghasilkan bukti atau data yang berbeda dan selanjutnya akan 

memberikan pandangan (insight) yang berbeda pula mengenai kasus 

atau fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan ini akan melahirkan 

keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Selayang Pandang Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang berlokasi di 

Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar 

merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat dan 

Kementerian Agama Provinsi yang bertugas memberikan pelayanan 

keagamaan baik dalam bentuk dokumen/berkas dan juga pelayanan praktisi. 

Guna menjalankan urgensi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Polewali 

Mandar kemudian menerjemahkannya ke dalam bentuk visi dan misi. Visi dan 

misi tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 

yang diuraikan sebagai berikut; 

VISI 

"Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, 

dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"  

MISI 

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama 

2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama 

3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan 

berkualitas 
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4. Meningkatkan pemanfaata dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi 

keagamaan 

5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas 

dan akuntabel 

6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, 

pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan 

keagamaan 

7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan 

terpercaya 

2. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar 

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugasnya, 

Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan 

Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama 

dan keagamaan; 

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Kementerian Agama; 

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian Agama; 
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4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Agama; 

5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian Agama di daerah; 

6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; 

7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di 

bidang agama dan keagamaan; 

8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan 

9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di 

lingkungan Kementerian Agama. 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan wakaf pada 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar 

Sebelum membahas perlakuan akuntansi wakaf lebih jauh, ada baiknya 

kita harus paham terkait dengan apa defenisi dari wakaf itu sendiri. Hal ini 

menjadi penting guna menghindari bias terkait dengan pemahaman terkait 

wakaf itu sendiri. H. Lahida, S. Ag., MM selaku kepala penyelenggara zakat 

dan wakaf kemudian memaparkan pemahamannya terkait dengan wakaf ini; 

“Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan 

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk 

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan, seperti 

keperluan ibadah, sekolah, dan keperluan sosial ekonomi 

umat.adapun tujuan wakaf yaitu melengkapi khasanah, membantu 

penggalangan sosial, meningkatkan investasi, dan menciptakan 

kesadaran. Urgensi bagi umat yaitu memberikan fasilitas bagi 

umat.” 
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Merujuk pada penjelasannya tersebut, dapat diketahui bahwasanya wakaf 

yang iya mksud tersebut sesuai dengan mazhab Malikiyah yang menyatakan 

bahwa harta yang diwakafkan boleh dalam jangka waktu tertentu, jika telah 

habis masanya dengan sendirinya hak penggunaan harta wakaf kembali 

kepada si pemilik aslinya. Penjelasan ini juga selaras dengan apa yang 

disampaikan oleh Dra. Nahdaturrugaisiah selaku Penyusun Bahan Fasilitasi 

Harta Benda Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar; 

  “Menurut sepengetahuan saya, wakaf merupakan perbuatan 

hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 

milik pribadi untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu 

tertentu sesuai kepentingan.” 

Hal yang agak berbeda disampaikan oleh KH. Muh. Amin Said selaku Ketua 

Yayasan Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani yang merupakan mitra 

wakaf Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar; 

“Wakaf adalah memisahkan dan atau menyerahkan Harta benda 

miliknya untuk dipergunakan selamanya atau sesuai dengan 

kepentingan umat. Urgensi bagi umat adalah, sebagai amal ibadah 

bagi wakif dan sebagai fasilitas untuk kesejahteraan umat.” 

Apa yang disampaikan kurang lebih sama dengan apa yang dipahami oleh Hj. 

Hasmatiah, S.Ag selaku Penyusun Bahan Pembinaan PPAIW Kementerian 

Agama Kabupaten Polewali Mandar; 

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya. Sedang urgensinya bagi umat yaitu untuk kepentingan 

umat, begitu juga pendidikan.” 

Apa yang dipahami oleh dua KH. Muh. Amin Said dan Hj. Hasmatiah, S.Ag 

terkait dengan wakaf relevan dengan mazhab Syagi’iyah disebutkan bahwa 

harta yang sudah diwakafkan harus bersifat ta’bid (selama-lamanya). Tidak 
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dinamakan wakaf jika bersifat sementara dalam artian harta yang diikrarkan 

untuk wakaf hanya dalam waktu tertentu. Perbedaan pemahaman ini 

seyogyanya bukan merupakan suatu masalah, sebab dalam Islam memang 

banyak mazhab (pendapat) yang bisa diikuti dan semuanya memiliki landasan 

masing-masing.  

Apa yang kemudian harus dipahami adalah bahwa wakaf yang diberikan 

merupakan bentuk ibadah yaitu berbuat baik dalam rangka mendekatkan diri 

kepada Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya. Merujuk pada urgensi 

inilah wakaf harus dikelola dengan sangat hati-hati dan bertanggungjawab 

sesuai dengan standar akuntansi wakaf yang ada. Namun di sinilah kendala 

kemudian muncul di mana secara spesifik perlakuan akuntansi untuk wakaf di 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar belum terstandarisasi sesuai 

dengan PSAK 112 terkait wakaf. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Dra. 

Nahdaturrugaisiah dan Hj. Hasmiatih, S.Ag; 

“Sejauh ini, terkait wakaf di Kementerian Agama Kabupaten 

Polewali Mandar.Aturan yang dibuat Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) mengenai PSAK 112 baru sampai pada tahap pengakuan 

serta minimnya sosialisasi mengenai standarisasi tersebut.” 

Penjelasan ini juga didukung oleh H. Lahida, S. Ag., MM dalam penuturannya 

terkait standarisasi akuntansi wakaf di Kementerian Agama Kabupaten 

Polewali Mandar; 

“Kami baru melakukan validasi data wakaf di 16 kecamatan 

seperti berapa jumlah tanah wakaf, dan yang bersertifikat. Adapun 

untuk wakaf produktif itu sendiri sudah berkembang di kabupaten 

Polewali Mandar. Intinya itu, dek, kita tidak bisa akui kalo 

memang harta wakaf tersebut belum terbit sertifikatnya” 
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Terkait hal ini, bisa disadari bahwasanya standarisasi perlakuan akuntansi 

wakaf masih dianggap sebagai sebuah kewajiban yang harus dipenuhi selagi 

ada model yang lebih sederhana dan mudah dijalankan serta dapat disalurkan 

secara efektif. Hal ini relevan dengan pernyataan KH. Muh. Amin Said;  

“kami disini tidak menggunakan standarisasi, yang kami pahami 

saja, yang penting harta wakaf tersalurkan dengan baik. untuk 

membuat pelaporan berdasarkan laporan keuangan yang biasa 

digunakan dari tahun ke tahun. Kita ukur berapa nilainya itu harta 

wakaf biar kita bisa tampilkan di pelaporan keuangannya kita” 

Apa yang disampaikan oleh para narasumber terkait dengan standarisasi 

perlakuan akuntansi wakaf ini merupakan sebuah fakta bahwasanya 

standarisasi belum terimplementasi secara menyeluruh. Fakta ini tentu 

berimbas pada perlakuan akuntansi secara spesifik. Hal inilah yang kemudian 

menjadi sorotan para narasumber agar kiranya ke depan standarisasi dapat 

benar-benat diterapkan. Urgensi ini disampaikan Dra. Nahdaturrugaisiah 

dalam pernyataannya; 

“Pengelolaan harta wakaf terkait standarisasi hendaknya sudah 

sampai ke tingkat Kabupaten karena masih banyak masyarakat 

yang belum memahaminya, maka diperlukan sosialisasi dengan 

melibatkan unsur terkait.” 

Penyataan yang kurang lebih sama juga disampaikan Hj. Hasmiatih, S.Ag; 

“Yang kami harapkan kedepan terkait dengan pengelolaan wakaf, 

standarisasi pelaporan sebaiknya sampai ketingkat kabupaten.” 

Selain itu, dalam kesempatan lain juga KH. Muh. Amin Said selaku 

pengelola wakaf dan mitra wakaf Kementerian Agama Kabupaten Polewali 

Mandar juga menyampaikan pentingnya standarisasi ini bagi pengelolaan 

wakaf. Beliau menyampaikan; 
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“Terkait pengelolaan wakaf, semoga kedepannya standarisasi 

terkait bisa kami realisasikan. Agar pengelolaannya lebih 

ditingkatkan lagi.” 

Standarisasi perlakuan akuntansi sangat perlu dilakukan karena sebagai 

informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga 

dapat dijadikan sumber pemanfaatan dan pengelolaan wakaf yang 

diperuntukkan bagi kesejahteraan umat yang kemudian dapat 

dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan atas wakaf 

yang dikelolanya. Standarisasi juga mampu menghadirkan profesionalisme 

dalam pengelolaan harta wakaf memberikan rasa aman bagi wakif juga 

kepada nazhir dalam mengelola harta wakaf. Olehnya itu, perlu adanya 

standarisasi sebagai pedoman yang lebih jelas dalam sistem 

pertanggungjawaban wakaf. Hal ini penting untuk dilakukan karena potensi 

harta wakaf yang cukup signifikan guna mensejahterakan umat. 

Tabel 4.1 

Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Wakaf di 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar 

 

 Perlakuan Akuntansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta Wakaf di 

Kementerian 

Setelah dikonfirmasi, secara umum perlakuan 

akuntansi wakaf di Kementerian Agama belum 

terstandarisasi sesuai dengan PSAK 112. Namun, 

ada beberapa hal yang bisa peneliti simpulkan 

terkait dengan perlakuan akuntansi yang diterapkan 

di Kementerian Agama Kab. Polewali Mandar 

sebagai berikut: 

1. Pengakuan: Harta wakaf yang diberikan 

kepada Kementerian Agama Kabupaten 

Polewali Mandar baru dapat diakui setelah 

adanya pembuatan sertifikat atas nama 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali 
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Agama Kabupaten 

Polewali Mandar 

Mandar. Selama sertifikat belum terbit, 

harta wakaf tidak dapat diakui. 

2. Pengukuran: Setelah sertifikat atas harta 

wakaf terbit, barulah kemudian aset tersebut 

bisa diakui dan dibuatkan RAB. Setelah itu 

dibuatkan pula daftar rekapitulasi harta 

wakaf namun belum diukur secara ekonomis 

menggunakan nilai wajar sehingga harta 

wakaf tersebut hanya sampai tahap 

pengakuan. 

3. Penyajian: Penyajian belum sampai pada 

tahap pembuatan laporan keuangan karena 

Kementeriaan Agama belum melakukan 

tahap pengukuran secara ekonomis 

berdasarkan nilai wajar dari harta wakaf 

tersebut. Jadi penyajian laporan atas wakaf 

masih dalam bentuk catatan rekapitulasi 

harta wakaf. 

4. Pengungkapan: Pengungkapan harta wakaf 

tersebut diperoleh dari harta pribadi wakif. 

 

Sumber: Interpretasi Peneliti (2020) 

2. Kesesuaian perlakuan akuntansi wakaf pada Kementerian Agama 

Kabupaten Polewali Mandar dengan PSAK 112. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya perlakuan 

akuntansi wakaf pada Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar 

belum distandarisasi dengan standar tertentu. Hal ini diungkapkan H. Lahida, 

S. Ag., MM; 

“Untuk standar akuntansi kami baru melakukan tahap pengakuan 

seperti aturan mengenai validasi data atau verifikasi data yang 

juga diatur atau berdasarkan arahan bapak menteri Agama yang 

bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Polewali 

Mandar.” 

Apa yang disampaikan ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Dra. 

Nahdaturrugaisiah dan Hj.Hasmiatih S.Ag; 
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“Untuk perlakuan akuntansi wakaf sendiri yang sesuai baru di 

tahap pengakuan, karena untuk wakaf uang (tunai) sendiri kami 

serahkan ke Yayasan-yayasan yang dinaungi oleh Kementerian 

Agama Kabupaten Polewali Mandar.” 

Pengelolaan wakaf yang belum terstandarisasi ini tentunya harus benar-benar 

ditelusuri mengingat urgensi dan peruntukannya mutlak untuk kepentingan 

umat. Peneliti kemudian mengkonfirmasi KH. Muh. Amin Said terkait dengan 

hal ini; 

“Awalnya kita buat dulu RABnya, kemudian jika RAB sudah 

rampung, kami salurkan harta wakaf sesuai kebutuhan.” 

Apa yang disampaikan oleh para narasumber ini lagi-lagi menegaskan 

bahwa standarisasi perlakuan akuntansi PSAK 112 untuk wakaf di 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar belum terterapkan. 

Sebagai contoh, harta wakaf hanya divalidasi dan didata secara keseluruhan 

yang di mana pengelolaannya diamanahkan kepada para mitra 

wakaf/pengelola wakaf seperti yayasan, pondok pesantren, atau lembaga 

serupa lainnya. Perekapan data terkait dengan jumlah harta wakaf pun 

kelihatannya masih sangat sederhana.  

  Pada tabel 4.1 berikut, disajikan data-data terkait tanah wakaf di setiap 

kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar secara sederhana 

dengan hanya melampirkan luas tanah, lokasi, status, dan status pendaftaran. 

Hal yang seharusnya bisa lebih kompleks lagi jika diintegrasikan dengan 

PSAK 112 tentang wakaf di mana data tersebut harus jelas diakui sebagai 

apa, diukur dengan cara apa, diungkapkan sebagai apa, dan juga disajikan 

sebagai apa. Hal ini akan membuat pengelolaan wakaf semakin terstruktur, 

akuntabel, dan transparan dari berbagai sisi. 
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Tabel 4.2 

Rekapitulasi Harta Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar 

N

o 
Kecamatan 

Jumlah Status Belum/Bersertifikat 

Lokas

i 

Luas 

(M2) 

Sudah Belum Terdaftar Belum Terdaftar Ber A/W 

LK

S 

Luas 

(M2) 

JM

L 

Luas 

(M2) 

JM

L 

Luas 

(M2) 

JM

L 

Luas 

(M2) 

JM

L 

Luas 

(M2) 

1 Polewali 63 55910 39 42439 24 13471 2 561 21 12410 24 13471 

2 Wonomulyo 124 1983114 64 65080 60 1918034 2 468 0 0 124 1963114 

3 Campalagian 144 273800 72 213034 72 60766 0 0 71 189136 144 273800 

4 Tinambung 92 127932 39 35796 53 92136 0 0 7 5892 7 5892 

5 Allu 77 43998 24 15949 53 28049 0 0 0 0 43 36397 

6 Binuang 80 176245 17 27731 63 148514 0 0 62 142511 63 141296 

7 Tapango 64 55965 49 42066 15 13899 5 3366 8 7112 155 13893 

8 Mapilli 127 253974 61 145302 66 108672 0 0 38 49495 38 49495 

9 Luyo 93 137264 27 33746 66 103518 0 0 59 4632 59 4632 

10 Balanipa 54 39067 11 6800 43 32267 0 0 31 20342 31 20342 

11 Limboro 75 60420 19 13501 56 46919 0 0 36 31680 36 316880 

12 Anreapi 34 18815 2 8111 32 10704 1 400 12 6000 12 6000 

13 Matakali 73 78341 26 20712 47 57629 0 0 45 57635 27 39704 

14 Tutar 64 1140699 37 40049 27 1100650 0 0 27 1100650 27 1100650 

15 Matangnga 26 10104 0 0 26 10104 0 0 24 8140 24 8140 

16 Bulo 45 59481 0 0 45 59481 1 20000 45 59481 45 59481 

  

Total 1236 4515131 489 714298 739 2085380 11 24975 486 1695128 859 4072987 

Rata-rata 77 282195 31 44644 46 130336 1 1561 30 105946 54 254562 

Persentase     0   1   0       1   
Sumber: Doc Kemenag Kabupaten Polewali Mandar
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Terkait urgensi tersebut, Suhendi (2018) menjelaskan dasar pengakuan 

aset wakaf adalah akta ikrar wakaf, dimana wasiat wakaf dan janji wakaf 

belum memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf. Wakaf temporer 

merupakan liabilitas yang wajib dikembalikan ke wakif masa mendatang. 

Dasar pengakuan atas penyaluran manfaat wakaf adalah diterimanya 

manfaat wakaf tersebut oleh mauquf alaih. Sementara dasar imbalan nazhir 

adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah 

direalisasi dalam bentuk kas (cash basis). Pengukuran aset wakaf yang 

diterima dari wakif adalah nilai nominal untuk kas dan nilai wakaf untuk 

aset non-kas. Wakif mengakui penyerahan aset wakaf sebagai beban dalam 

laba rugi, kecuali wakaf temporer yang tetap dicatat sebagai aset wakif dan 

disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya.  

Tabel 4.3 Kesesuaian Perlakuaan Akuntansi Wakaf di Kementerian 

Agama Polewali Mandar vs PSAK 112 Tentang Wakaf 

PSAK 112 Tentang  

Akuntansi Wakag 

Perlakuan Akuntansi di Kementerian 

Agama Kab. Polewali Mandar 

1. Pengakuan: Nazhir mengakui aset 

wakaf dalam laporan keuangan ketika 

memiliki kendali secara hukum dan 

fisik atas aset wakaf tersebut. 

2. Pengukuran: Pada saat pengakuan 

awal, aset wakaf diukur sebagai 

berikut: 

a) Aset wakaf berupa uang diukur 

pada nilai nominal 

b) Aset wakaf selain uang diukur pada 

nilai wajar  

3. Penyajian: Nazhir menyajikan aset 

wakaf temporer yang diterima sebagai 

liabilitas. Temporer dalam hal ini 

berarti harta wakaf tersebut hanya 

diperuntukkan untuk digunakan dalam 

kurun periode tertentu. Sedangkam 

1. Pengakuan: Harta wakaf yang diberikan 

kepada Kementerian Agama Kabupaten 

Polewali Mandar baru dapat diakui setelah 

adanya pembuatan sertifikat atas nama 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali 

Mandar. Selama sertifikat belum terbit, 

harta wakaf tidak dapat diakui dan disajikan 

pada laporan keuangan. 

2. Pengukuran: Setelah sertifikat atas harta 

wakaf terbit, barulah kemudian aset tersebut 

bisa diukur secara ekonomis menggunakan 

nilai (pasar atau yang sudah ditentukan) dari 

harta wakaf tersebut untuk disajikan di 

laporan keuangan. 

3. Penyajian: Harta wakaf yang telah resmi 

dialihkan kepemilikannya kepada 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali 
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untuk wakaf permanen akan disajikan 

sebagai aset wakaf Negara yang 

nilainya sudah diukur terlebih dahulu 

sebelum disajikan. 

4. Pengungkapan: Pengelola harta wakaf 

Nazhir mengungkapkan hal-hal berikut 

terkait wakaf, tetpi tidak terbatas pada: 

i. Kebijakan akuntansi yang 

diterapkan pada penerimaan, 

pengelolaan dan penyaluran wakaf; 

ii. Penjelasan mengenai wakif yang 

signifikan secara individual; 

iii. Penjelasan mengenai strategi 

pengelolaan dan pengembangan 

aset wakaf; 

iv. Penjelasan mengenai peruntukan 

aset wakaf; 

v. Jumlah imbalan Nazhir dan 

persentasenya dari hasil neto 

pengelolaan dan pengembangan 

aset wakaf, dan jika terjadi 

perubahan di periode berjalan, 

dijelaskan alasan perubahannya; 

vi. Rincian aset neto meliputi aset 

wakaf awal, aset wakaf yang 

bersumber dari pengelolaan dan 

pengembangan aset wakaf awal, 

dan hasil neto pengelolaan dan 

pengembangan aset wakaf; 

Adapun laporan keuangan nazhir 

yang lengkap sebagai berikut: 

1. Laporan posisi keuangan pada 

akhir periode 

2. Laporan rincian aset wakaf 

pada akhir periode 

3. Laporan arus kas selama 

periode 

4. Catatan atas Laporan Keuangan 

 

Mandar disajikan sebagai aset milik 

pemerintah sebagai aset wakaf yang 

dibuktikan dengan sertifikat. 

4. Pengungkapan: Harta wakaf yang 

diperoleh harus diungkapkan berapa nilai 

dan dari mana harta wakaf tersebut 

diperoleh sesuai dengan prosedur yang 

berlaku dilingkup Kementerian Agama. 

 

Terkait dengan pembuatan laporan sendiri, 

pihak Kementerian Agama Kabupaten Polewali 

Mandar hanya memperlihatkan daftar harta 

wakaf berupa tanah yang tersebar di 16 

Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar dan 

juga Rincian Anggaran Biaya (RAB) terkait 

dengan pembangunan Gedung Pesantren yang 

dikelola langsung oleh pihak pesantren selaku 

mitra Kementerian Agama Kabupaten Polewali 

Mandar.  

 

Secara teoretis, perlakuan akuntansi yang 

dilakukan oleh pihak Kementerian Agama 

Kabupaten Polewali Mandar jelas belum sesuai 

dengan apa yang dijelaskan dalam PSAK 112 

tentang wakaf. Otomatis, secara praktis belum 

disesuaikan sebab menurut pihak Kementerian 

Agama Kabupaten Polewali Mandar hanya 

mengikuti format pelaporan yang sama yang 

disediakan pemerintah tiap tahunnya (belum 

terstandarisasi menurut PSAK 112 Tentang 

Akuntansi Wakaf). 

 

Merujuk pada pemaparan di atas, sangat jelas perbedaan perlakuan 

akuntansi terhadap harta wakaf yang dilakukan oleh pihak Kementerian 

Agama Kabupaten Polewali Mandar denga apa yang dijelaskan dalam 
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PSAK 112 secara praktis. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini harus 

mampu menggubris hal tersebut melalui tahapan sosialisasi, pemberian 

pemahaman dan pelatihan, serta penerapan secara tegas dan mengikat guna 

terwujudnya pengelolaan wakaf yang semakin berkualitas ke depannya. 

3. Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf di Kementerian Agama Kabupaten 

Polewali Mandar dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory 

Wakaf secara umum dikenal sebagai suatu aset pemerintah yang diperoleh 

dari pihak tertentu yang diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat. 

Wakaf ini dapat berbentuk apapun (kas, aset tetap, dan sebagainya). Namun, 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar hanya terdapat satu jenis 

wakaf yang dikelola yakni tanaf wakaf. 
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Tabel 4.4 

Tanaf Wakaf di Kabupaten Polewali Mandar 

N

o 
Kecamatan 

Jumlah Status Belum/Bersertifikat 

Lokas

i 

Luas 

(M2) 

Sudah Belum Terdaftar Belum Terdaftar Ber A/W 

LK

S 

Luas 

(M2) 

JM

L 

Luas 

(M2) 

JM

L 

Luas 

(M2) 

JM

L 

Luas 

(M2) 

JM

L 

Luas 

(M2) 

1 Polewali 63 55910 39 42439 24 13471 2 561 21 12410 24 13471 

2 Wonomulyo 124 1983114 64 65080 60 1918034 2 468 0 0 124 1963114 

3 Campalagian 144 273800 72 213034 72 60766 0 0 71 189136 144 273800 

4 Tinambung 92 127932 39 35796 53 92136 0 0 7 5892 7 5892 

5 Allu 77 43998 24 15949 53 28049 0 0 0 0 43 36397 

6 Binuang 80 176245 17 27731 63 148514 0 0 62 142511 63 141296 

7 Tapango 64 55965 49 42066 15 13899 5 3366 8 7112 155 13893 

8 Mapilli 127 253974 61 145302 66 108672 0 0 38 49495 38 49495 

9 Luyo 93 137264 27 33746 66 103518 0 0 59 4632 59 4632 

10 Balanipa 54 39067 11 6800 43 32267 0 0 31 20342 31 20342 

11 Limboro 75 60420 19 13501 56 46919 0 0 36 31680 36 316880 

12 Anreapi 34 18815 2 8111 32 10704 1 400 12 6000 12 6000 

13 Matakali 73 78341 26 20712 47 57629 0 0 45 57635 27 39704 

14 Tutar 64 1140699 37 40049 27 1100650 0 0 27 1100650 27 1100650 

15 Matangnga 26 10104 0 0 26 10104 0 0 24 8140 24 8140 

16 Bulo 45 59481 0 0 45 59481 1 20000 45 59481 45 59481 

  

Total 1236 4515131 489 714298 739 2085380 11 24975 486 1695128 859 4072987 

Rata-rata 77 282195 31 44644 46 130336 1 1561 30 105946 54 254562 

Persentase     0   1   0       1   

Sumber: Doc Kemenag Kabupaten Polewali Mandar 
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Dari tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa 714.298 m2 tanah wakaf yang 

dikelola, baik itu yang telah bersertifikat maupun yang belum. Sedangkan 

sisanya seluas 2.085.380 m2 masih dalam tahap kesepakatan dan pengalihan 

dari pemberi wakaf. Tanah wakaf yang dikelola ini tersebar di 16 kecamatan 

yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Sebagai harta yang diperuntukkan 

demi kemaslahatan umat, sudah seharusnya wakaf dikelola dengan baik dan 

bertanggungjawab. Hal ini menjadi suatu keharusan demi menjaga esensi dari 

wakaf itu sendiri serta memastikan bahwa wakaf terkelola dengan baik dan 

tepat sasaran. Terkait dengan hal tersebut, perlu adanya pengelolaan yang 

dimulai dari penyaluran yang baik. Guna menyalurkan wakaf ini, ada langkah-

langkah yang harusnya ditempuh, terlebih jika pengelola wakaf adalah instansi 

pemerintah seperti Kementerian Agama. H. Lahida, S. Ag., MM menjelaskan; 

“ Penyaluran wakaf melalui SOP, seperti penerbitan sertifikat.” 

Jawaban yang disampaikan tersebut menjelaskan bahwasanya penyaluran 

harta tidak serta merta semudah yang dijelaskan. Adanya Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang harus dilalui menggambarkan bahwasanya Kementerian 

Agama Kabupaten Polewali Mandar menjalankan tanggung jawabnya kepada 

stakeholder yang dalam hal ini pimpinan dan pihak-pihak yang berperan 

dalam pengelolaan wakaf itu sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dijelaskan dalam shariah enterprise theory yang sangat menekankan pada 

pertanggungjawaban horizontal dengan sesama manusia (pimpinan-bawahan) 

disamping pertanggungjawaban vertikal dengan Sang Maha Pencipta.  
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Penyaluran wakaf ini sendiri disalurkan langsung ke objek-objek atau 

lembaga yang telah ditugaskan untuk mengelola dan memanfaatkan wakaf 

tersebut. Sebagaimana disampaikan Dra. Nahdaturrugaisiah; 

“Penyaluran wakaf masih seputar wakaf Produktif yang 

penyalurannya kembali ke Yayasan.” 

Pernyataan yang kurang lebih sama disampaikan oleh Hj. Hasmatiah; 

“Penyaluran wakaf dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten 

Polewali Mandar, dilakukan oleh pengelola wakaf (Nadzhir).” 

Penjelasan yang lebih spesifik disampaikan oleh KH. Muh. Amin Said selaku 

ketua Yayasan Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani; 

“kami salurkan sesuai kebutuhan, di Yayasan Pondok Pesantren 

Syekh Hasan Yamani ini kami mau bangun Rusunawa, Rusunawa 

nanti ini kami sewakan.” 

Merujuk pada apa yang telah disampaikan oleh narasumber terkait dengan 

pengelolaan wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, dapat 

kita ketahui bahwasanya hal tersebut telah dilakukan dengan baik sesuai 

dengan prosedur yang ada. Pengelolaan ini selain disalurkan, juga harus dijaga 

transparansinya agar ketepatan sasaran wakaf dan nilai kebermanfaatan yang 

diharapkan dapat digenjot sedemikian rupa.  Pengelolaan ini tentu harus 

dibarengi dengan pertanggungjawaban dalam bentuk akuntabilitas kepada 

seluruh stakeholder terkait. KH. Muh. Amin Said kemudian menjelaskan 

mengenai pertanggungjawaban ini; 

“Model pertanggungjawabannya kami buatkan laporan 

pertanggungjawaban, sebelum membuat laporan 

pertanggungjawaban, dibuatkan proposal terlebih dahulu. selama 

kami kelola yayasan disini, tidak ada yang kami tutupi, jadi setiap 

orang yang kesini atau ada pengawas yang datang jika mereka 

minta laporannya, langsung kami perlihatkan, jadi tidak ada yang 

disembunyikan, apalagi mengenai harta wakaf.” 
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Apa yang disampaikan tersebut relevan dengan apa yang dijelaskan dalam 

shariah enterprise theory di mana pertanggungjawaban secara vertikal yaitu 

kepada Allah yang merupakan pertanggungjawaban utama sebab merupakan 

aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap tindakan. Disisi lain, 

pertanggungjawaban secara horizontal yaitu kepada manusia, lingkungan dan 

alam juga tidak kalah pentingnya terlebih lagi wakaf ini diperuntukkan demi 

kemaslahatan umat secara maksimal. Akuntabilitas ini memberikan nilai 

tambah yang berguna untuk memberikan informasi kepada para stakeholder 

mengenai kepada siapa nilai tambah yang diperoleh telah didistribusikan dan 

apakah nilai tambah tersebut sudah dirasakan secara merata.  

Akuntabilitas kepada masyarakat adalah ketika wakaf yang ada digunakan 

untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat seperti pendirian pesantren 

Hasan Yamani ini yang diperuntukkan mencetak generasi Islami dan Qur’ani. 

Sedangkan dari sisi akuntabilitas terhadap alam/lingkungan yang dimaksud 

dalam hal ini adalah ketika realisasi harta wakaf yang dilakukan tidak 

mengabaikan dampak-dampak lingkungan. Sebagaimana dijelaskan oleh KH. 

Muh. Amin Said; 

“Selain mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat 

dari segi kualitas sumber daya manusia, kita juga tentunya harus 

memperhatikan kelestarian lingkungan. Caranya bagaimana, ya kita 

sebelum membangun harus memperhatikan AMDAL dan IMB, dek. Kita 

harus bikin pesantren dengan udara dan suasana yang sejuk, saluran air 

yang bagus dan pengolahan limbah yang baik agar kiranya tidak 

memberikan citra negatif kepada masyarakat. Begitu saya rasa.” 

 

Apa yang disampaikan oleh KH. Muh. Amin Said tersebut 

menggambarkan bahwa pengelolaan harta wakaf benar-benar memperhatikan 
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akuntabilitas terhadap alam/lingkungan sekitarnya. Hal ini menjadi sangat 

penting sebab harta wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tanah 

wakaf merupakan bagian dari lingkungan sehingga akuntabilitas 

pengelolaannya harus benar-benar memperhatikan Analisis mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL) dan tentu juga Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Akuntabilitas ini memberikan nilai tambah yang berguna untuk memberikan 

informasi dan penegasan kepada para stakeholder mengenai kepada siapa dan 

bagaimana nilai tambah yang diperoleh telah didistribusikan dan apakah nilai 

tambah tersebut sudah dirasakan secara merata tanpa mengesampingkan 

berbagai aspek lainnya. 

Secara umum, pertanggungjawaban wakaf ini telah dilakukan dengan 

efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam lingkup kerja 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Model 

pertanggungjawaban ini dijelaskan oleh Hj. Hasmatiah, S.Ag; 

“Model pertanggungjawaban terhadap wakaf yang dilakukan 

berupa pelaporan, pengumpulan berkas-berkas seperti akta ikrar 

wakaf (W2), pengesahan Nadzhir (W5), dan berkas penunjang 

lainnya dari desa dan kecamatan. Model Transparansi yang1 

dilakukan dalam kaitannya dengan masyarakat yaitu melakukan 

ikrar wakaf (W1) pada masyarakat yang mewakafkan tanahnya, 

dan membuatkan pengesahan nadzhir.” 

Penjelasan tersebut diperkuat dengan keterangan dari  Dra. Nahdaturrugaisiah; 

“Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar memfasilitasi 

proses penerbitan Sertifikat Wakaf. membuat akta ikrar wakaf dan 

pengesahan pengelola wakaf.” 

Berdasarkan penjelasan di atas, model pertanggungjawaban wakaf yang 

dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar memiliki 

beberapa prosedur yang dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut;  
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a) Pengumpulan berkas-berkas seperti akta ikrar wakaf (W2), pengesahan 

nadzhir (W5), dan berkas penunjang lainnya dari desa dan kecamatan. 

b) Validasi data untuk mencocokkan dan mengecek keaslian berkas yang 

dikumpulkan untuk menghindari kurangnya dokumen dan adanya 

dokumen illegal.  

c) Membuat pelaporan terkait dengan hasil validasi data, yang juga 

dalam hal ini pelaporan terkait dengan penyaluran wakaf itu sendiri. 

Dalam kesempatan terpisah, H. Lahida, S. Ag., MM selaku kepala 

penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Kabupaten Polewali 

Mandar menjelaskan lebih detil lagi terkait dengan model dan arah 

pertanggungjawaban harta wakaf ini; 

“Dari Kecamatan melaporkan ke Kanwil, Kanwil melaporkan ke 

Pusat dengan melaporkan secara online melalui SIWAK bisa juga 

secara manual dilaporkan setiap bulan mengenai perkembangan 

tanah wakaf. Menjelaskan mengenai manfaat wakaf, karena wakaf 

berbeda dengan hibah. Harta wakaf itu harus dikelola tidak boleh 

diperjualbelikan. Jadi ikrar, sertifikat serta pengesahan nadzhir 

dilakukan berdasarkan aturan yang ada. Harapan saya, tanah 

wakaf perlu dikelola secara baik agar kedepannya tanah wakaf 

bisa aman dan tidak boleh diperjualbelikan jadi semua tanah 

wakaf harus dibuatkan sertifikat.” 

 

Dalam pernyataan tersebut, beliau menjelaskan pentingnya 

pertanggungjawaban atas harta wakaf ini sebab urgensinya yang 

diperuntukkan demi kemasalahatan umat. Bagi beliau, tanah wakaf adalah 

amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan semaksimal mungkin demi 

masyarakat. Penjelasan tersebut juga telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam 

Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 92 tentang pentingnya berwakaf;  
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ا تنُفِقوُا ْ حَت ى ال برِْ  تنَاَلوُا ْ لَنْ  ءْ  مِن تنُفِقوُا ْ وَمَا تحُِبُّونَْ مِم   :92)عمران آل ( عَلِيمْ  بِهِْ اّللَْ فإَنِْ  شَي 
 

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum 

kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja 

yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya 

(Q.S. ali-Imran: 92).  

Berdasarkan tafsiran Kementerian Agama Republik Indonesia, Setelah ayat ini 

diturunkan, para sahabat Nabi berlomba-lomba berbuat kebaikan. Di 

antaranya, Abu thalhah al-Anshari, seorang hartawan di kalangan Ansar 

datang kepada Nabi saw memberikan sebidang kebun kurma yang sangat 

dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah. Pemberian itu diterima oleh 

Nabi dengan baik dan memuji keikhlasannya. Rasulullah menasihatkan agar 

harta itu dinafkahkan kepada karib kerabatnya, maka thalhah membagi-

bagikannya kepada karib kerabatnya. Dengan demikian ia mendapat pahala 

sedekah dan pahala mempererat hubungan silaturrahmi dengan keluarganya. 

Setelah itu datang pula Umar bin al-Khaththab menyerahkan sebidang 

kebunnya yang ada di Khaibar, Nabi saw menyuruh pula agar kebun itu tetap 

dipelihara, hanya hasil dari kebun itu merupakan wakaf dari Umar. 

Rasulullah saw bersabda: 

 

تبََسَْ مَنِْ وَسَل مَْ عَليَ هِْ اللْ  صَل ى اللِْ رَسُولُْ قاَلَْ قاَلَْ عَن ه اللْ  رَضِي هرَُي رَةَْ ابَيِ عَنْ   اح 
ًْ إِيمَانًا اللِْ سَبِيلِْ فِي فرََسًا تِسَابا ثهَُ شَع بَهُْ فإَنِْ  وَاح   ال قِيَامَةِْ يوَمَْ مِيزَانِهِْ فيِ وَبوَلَهُْ وَرَو 

 )البخاري رواه(حَسَناَتْ 
 

Artinya:  

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa 

mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan 

dan keikhlasan maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu 

menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat (H.R. al- 

Bukhari). 
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Merujuk pada dalil yang telah disampaikan tersebut maka sangat jelas 

bahwasanya mengelola wakaf secara bertanggung jawab adalah sebuah 

kewajiban yang di mana nantinya akan diganjar dengan berbagai kebaikan. 

Terkait dengan pertanggungjawaban harta wakaf tentunya tidak lepas dari 

bagaimana merealisasikannya. Ini menyangkut untuk apa dan apa faedah yang 

akan diberikan oleh harta wakaf yang dikelola tersebut. Menjadi sebuah hal 

yang penting untuk dikaji mengenai hal tersebut sebab akan dimintai 

pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Hal ini yang kemudian dijelaskan 

oleh KH. Muh. Amin Said selaku kepala Yayasan Pondok Pesantren Syekh 

Hasan Yamani; 

“kami salurkan sesuai kebutuhan, di Yayasan Pondok Pesantren 

Syekh Hasan Yamani ini kami mau bangun Rusunawa, Rusunawa 

nanti ini kami sewakan.” 

Dalam konteks tersebut, beliau menjelaskan bahwa rusunawa yang dibangun 

nantinya akan disewakan. Dititik ini, jika dipahami secara setengah-setengah 

kita akan berfikiran bahwasanya wakaf ini akan dijadikan sumber profit. 

Namun nyatanya tidak demikian, sebab biaya sewa yang dikenakan nantinya 

akan digunakan sebagai biaya pemeliharaan dan pengembangan pondok 

pesantren tersebut ke depannya. Rancangan Anggaran dan Biaya 

Pembangunan Rusunawa ini sendiri dibagikan kepada peneliti oleh pihak 

pengelola sebagai salah satu bentuk transparansi dengan masyarakat; 
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Tabel 4.5 

RAB Rusunawa Ponpes Syekh Hasan Yamani 

No Uraian Pekerjaan Jumlah Harga (Rp) 

1 Pekerjaan Persiapan  Rp         11,900,000.00  

2 Pekerjaan Lantai-1  Rp    1,711,219,555.04  

3 Pekerjaan Lantai-2  Rp    2,746,267,939.34  

4 Pekerjaan Lantai-3  Rp    2,746,267,939.34  

5 Pekerjaan Lantai-4  Rp    2,746,267,939.34  

6 Real Cost  Rp       858,259,641.95  

  

Jumlah  Rp   10,820,163,711.99  

PPN 10%  Rp    1,082,016,371.19  

Total Cost  Rp   11,902,180,083.19  

Dibulatkan  Rp   11,902,180,000.00  

  Sumber: Doc Ponpes Syekh Hasan Yamani 

Dalam perjalanannya, wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang 

mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang 

relevan. Wakaf sangat penting artinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, 

kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf 

sebagai salah satu macam ibadah yang amat menggembirakan. Akuntabilitas 

pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten 

Polewali Mandar dan kaitannya dengan shariah enterprise theory dirangkum 

dalam tabel 4.3 berikut ini  

Tabel 4.6 

Akuntabilitas Pengelolaan Harta Wakaf  dalam Perpektif Shariah Enterprise 

Theory 

Shariah Enterprise Theory 

Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf 

Kementerian Agama Kab. Polewali 

Mandar 

 

 

 

 

Akuntabilitas Horizontal adalah 

pertanggungjawaban kepada masyarakat 

dan alam.  

1. Kepada masyarakat: Harta 
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Akuntabilitas Horizontal 

 

wakaf yang sudah dibuatkan 

sertifikasi, tercatat, terdata, dan 

terlapor senantiasa disampaikan 

kepada masyarakat khususnya 

pengelola wakaf yang telah 

diberi amanah untuk 

memastikan bahwa harta wakaf 

tersebut benar-benar digunakan 

untuk kemaslahatan umat.  

2. Kepada Alam/Lingkungan: 

Harta wakaf yang ada 

hendaknya dikelola secara 

beranggung jawab dan 

profesional tanpa 

mengesampingkan dampak 

lingkungan. misalnya 

pembangunan Pesantren Hasan 

Yamani juga tetap harus 

memperhatikan AMDAL dan 

IMB. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan penelitian ini 

kemudian disusun sebagai berikut: 

1. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan wakaf di 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar masih dilakukan secara 

sederhana dan merujuk kepada aturan yang diterbikan dari Kementerian 

Agama pusat. 

2. Perlakuan akuntansi wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Polewali 

Mandar secara spesifik belum sesuai dengan PSAK 112 yang disebabkan 

oleh belum adanya penyesuaian dalam hal standarisasi perlakuan 

akuntansi yang dilakukan. 

3. Dalam perspektif sharia enterprise theory, pengelolaan wakaf yang 

dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar telah 

memenuhi aspek-aspek akuntabilitas. Dalam hal ini, akuntabilitas 

horizontal yang dibuktikan dengan pembuatan berbagai dokumen resmi 

terkait kepemilikan, pengelolaan, dan pengalokasian harta wakaf yang 

dipaparkan dengan sangat lugas.  

B. Keterbatasan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya tidak pernah luput dari berbagai 

keterbatasan, termasuk juga dengan penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam 

penelitian sebagai berikut: 
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1. Aksesibilitas terhadap laporan keuangan dan transaksi wakaf yang 

menurut objek penelitian hanya bisa diakses langsung ke Kementerian 

Agama Provinsi dan Pusat. 

2. Penggambaran perlakuan akuntansi wakaf yang kurang jelas dari 

informan. 

C. Saran Penelitian 

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah disebutkan, peneliti kemudian 

menyampaikan beberapa saran berikut ini: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengakses laporan keuangan dan 

transaksi wakaf dengan berbagai metode dan pendekatan agar kiranya 

kualitas data yang didapatkan dapat ditingkatkan. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu untuk menjalankan metode 

dependabilitas guna mencapai level konsistensi jawaban (informasi dan 

data) yang dibutuhkan dari informan agar kiranya apa yang dikehendaki 

dalam penelitian dapat terealisasi secara maksimal. 
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LAMPIRAN I 

RESUME WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Hasil Wawancara 

Identitas Narasumber 1: 

Nama  : H. Lahida, S. Ag., MM 

Posisi/ Jabatan : Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf 

 

Hasil Wawancara: 

1. Bisakah Bapak/ Ibu menjelaskan apa sebenarnya wakaf itu dan apa 

urgensinya bagi umat? 

“ Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan harta 

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kepentingan, seperti keperluan ibadah, sekolah, 

dan keperluan sosial ekonomi umat.adapun tujuan wakaf yaitu melengkapi 

khasanah, membantu penggalangan sosial, meningkatkan investasi, dan 

menciptakan kesadaran. Urgensi bagi umat yaitu memberikan fasilitas 

bagi umat.” 

2. Standar Akuntansi apa yang digunakan terkait wakaf di Kementerian 

Agama Kabupaten Polewali Mandar? 

“ belum melakukan berdasarkan standarisasi, kami baru melakukan 

validasi data wakaf di 16 kecamatan seperti berapa jumlah tanah wakaf, 

dan yang bersertifikat. Adapun untuk wakaf produktif itu sendiri sudah 

berkembang di kabupaten Polewali Mandar.” 

3. Apakah standar akuntansi yang digunakan ini berdasarkan aturan yang 

dibuat oleh pemerintah dan telah disesuaikan dengan standar akuntansi 

yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)? 



 

 
 

“ untuk standar akuntansi belum kami lakukan, namun untuk aturan 

mengenai validasi data atau verifikasi data sendiri itu diatur atau 

berdasarkan arahan bapak menteri Agama yang bekerja sama dengan 

Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Polewali Mandar.” 

4. Bagaimana perlakuan akuntansi wakaf dari segi pencatatan, segi 

penyajian, pengungkapan, pengukuran, dan pengakuan yang dilakukan di 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar? 

“untuk validasi data, dicatat dan membuat pelaporannya.” 

5. Bagaimana penyaluran wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama 

Kabupaten Polewali Mandar? 

“ melalui SOP, seperti penerbitan sertifikat.” 

6. Bagaimana model pertanggungjawaban terhadap wakaf yang dilakukan 

oleh Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar? 

“Dari Kecamatan melaporkan ke Kanwil, Kanwil melaporkan ke Pusat 

dengan melaporkan secara online melalui SIWAK bisa juga secara 

manual dilaporkan setiap bulan mengenai perkembangan tanah wakaf.” 

7. Bagaimana model transparansi wakaf yang dilakukan dalam kaitannya 

dengan masyarakat dan terutama dengan Tuhan sebagai Dzat Yang Maha 

Melihat? 

“Menjelaskan mengenai manfaat wakaf, karena wakaf berbeda dengan 

hibah. Harta wakaf itu harus dikelola tidak boleh diperjualbelikan. Jadi 

ikrar, sertifikat serta pengesahan nadzhir dilakukan berdasarkan aturan 

yang ada” 



 

 
 

8. Apa yang anda harapkan kedepannya terkait dengan pengelolaan wakaf 

ini? 

“Harapan saya, tanah wakaf perlu dikelola secara baik agar kedepannya 

tanah wakaf bisa aman dan tidak boleh diperjualbelikan jadi semua tanah 

wakaf harus dibuatkan sertifikat” 

Identitas Narasumber 2: 

Nama  : Dra. Nahdaturrugaisiah 

Posisi/jabatan : Penyusun Bahan Fasilitasi Harta Benda Wakaf 

 

Hasil Wawancara: 

1. Bisakah Bapak/ Ibu menjelaskan apa sebenarnya wakaf itu dan apa 

urgensinya bagi umat? 

“Menurut sepengetahuan saya, wakaf merupakan perbuatan hukum untuk 

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta milik pribadi untuk 

dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai kepentingan.” 

2. Standar Akuntansi apa yang digunakan terkait wakaf di Kementerian 

Agama Kabupaten Polewali Mandar? 

“Belum ada standarisasi terkait wakaf di Kementerian Agama Kabupaten 

Polewali Mandar.” 

3. Apakah standar akuntansi yang digunakan ini berdasarkan aturan yang 

dibuat oleh pemerintah dan telah disesuaikan dengan standar akuntansi 

yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)? 

“Aturan yang dibuat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) belum berlaku efektif 

karena masih opsi penerapan dini.” 



 

 
 

4. Bagaimana perlakuan akuntansi wakaf dari segi pencatatan, segi 

penyajian, pengungkapan, pengukuran, dan pengakuan yang dilakukan di 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar? 

“Untuk perlakuan akuntansi wakaf sendiri belum ada, karena untuk wakaf 

uang (tunai) sendiri kami serahkan ke Yayasan-yayasan yang dinaungi 

oleh Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.” 

5. Bagaimana penyaluran wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama 

Kabupaten Polewali Mandar? 

“ Penyaluran wakaf masih seputar wakaf Produktif yang penyalurannya 

kembali ke Yayasan.” 

6. Bagaimana model pertanggungjawaban terhadap wakaf yang dilakukan 

oleh Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar? 

“ Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar memfasilitasi proses 

penerbitan Sertifikat Wakaf.” 

7. Bagaimana model transparansi wakaf yang dilakukan dalam kaitannya 

dengan masyarakat dan terutama dengan Tuhan sebagai Dzat Yang Maha 

Melihat? 

“membuat akta ikrar wakaf dan pengesahan pengelola wakaf.” 

8. Apa yang anda harapkan kedepannya terkait dengan pengelolaan wakaf 

ini? 

“Pengelolaan harta wakaf terkait standarisasi hendaknya sudah sampai 

ke tingkat Kabupaten karen masih banyak masyarakat yang belum 



 

 
 

memahaminya, maka diperlukan sosialisasi dengan melibatkan unsur 

terkait.” 

Identitas Narasumber 3: 

Nama  : Hj. Hasmatiah, S.Ag 

Posisi/ Jabatan : Penyusun Bahan Pembinaan PPAIW 

 

Hasil Wawancara: 

1. Bisakah Bapak/ Ibu menjelaskan apa sebenarnya wakaf itu dan apa 

urgensinya bagi umat? 

“ Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya. Sedang urgensinya bagi umat yaitu untuk kepentingan umat, 

begitu juga pendidikan.” 

2. Standar Akuntansi apa yang digunakan terkait wakaf di Kementerian 

Agama Kabupaten Polewali Mandar? 

“ Belum ada standarisasi terkait” 

3. Apakah standar akuntansi yang digunakan ini berdasarkan aturan yang 

dibuat oleh pemerintah dan telah disesuaikan dengan standar akuntansi 

yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)? 

“Standar Akuntansi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali 

Mandar, belum dilakukan” 

4. Bagaimana perlakuan akuntansi wakaf dari segi pencatatan, segi 

penyajian, pengungkapan, pengukuran, dan pengakuan yang dilakukan di 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar? 

“belum kami lakukan, karena untuk wakaf tunai diserahkan ke Yayasan.” 



 

 
 

5. Bagaimana penyaluran wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama 

Kabupaten Polewali Mandar? 

“Penyaluran wakaf dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten 

Polewali Mandar, dilakukan oleh pengelola wakaf (Nadzhir).” 

6. Bagaimana model pertanggungjawaban terhadap wakaf yang dilakukan 

oleh Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar? 

“ Model pertanggungjawaban terhadap wakaf yang dilakukan berupa 

pelaporan, pengumpulan berkas-berkas seperti akta ikrar wakaf (W2), 

pengesahan Nadzhir (W5), dan berkas penunjang lainnya dari desa dan 

kecamatan.” 

7. Bagaimana model transparansi wakaf yang dilakukan dalam kaitannya 

dengan masyarakat dan terutama dengan Tuhan sebagai Dzat Yang Maha 

Melihat? 

“ Model Transparansi yang dilakukan dalam kaitannya dengan 

masyarakat yaitu melakukan ikrar wakaf (W1) pada masyarakat yang 

mewakafkan tanahnya, dan membuatkan pengesahan nadzhir.” 

8. Apa yang anda harapkan kedepannya terkait dengan pengelolaan wakaf 

ini? 

“ Yang kami harapkan kedepan terkait dengan pengelolaan wakaf, 

standarisasi pelaporan sebaiknya sampai ketingkat kabupaten.” 

Identitas Narasumber 4 

Nama  : K.H. Muh. Amin Said 

Posisi/ Jabatan: Nadzir/ Ketua Yayasan Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani 



 

 
 

1. Bisakah Bapak/ Ibu menjelaskan apa sebenarnya wakaf itu dan apa 

urgensinya bagi umat? 

“wakaf adalah memisahkan dan atau menyerahkan Harta benda miliknya 

untuk dipergunakan selamanya atau sesuai dengan kepentingan umat. 

Urgensi bagi umat adalah, sebagai amal ibadah bagi  wakif dan sebagai 

fasilitas untuk kesejahteraan umat.” 

2. Standar Akuntansi apa yang digunakan terkait wakaf di Yayasan Pondok 

Pesantren Syekh Hasan Yamani? 

“kami disini tidak menggunakan standarisasi, yang kami pahami saja, 

yang penting harta wakaf tersalurkan dengan baik.” 

3. Apakah standar akuntansi yang digunakan ini berdasarkan aturan yang 

dibuat oleh pemerintah dan telah disesuaikan dengan standar akuntansi 

yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)? 

“untuk membuat pelaporan berdasarkan laporan keuangan yang biasa 

digunakan dari tahun ke tahun.” 

4. Bagaimana perlakuan akuntansi wakaf dari segi pencatatan, segi 

penyajian, pengungkapan, pengukuran, dan pengakuan yang dilakukan di 

Yayasan Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani? 

“Awalnya kita buat dulu RABnya, kemudian jika RAB sudah rampung, 

kami salurkan harta wakaf sesuai kebutuhan.” 

5. Bagaimana penyaluran wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Pondok 

Pesantren Syekh Hasan Yamani? 



 

 
 

“kami salurkan sesuai kebutuhan, di Yayasan Pondok Pesantren Syekh 

Hasan Yamani ini kami mau bangun Rusunawa, Rusunawa nanti ini kami 

sewakan.” 

6. Bagaimana model pertanggungjawaban terhadap wakaf yang dilakukan 

oleh Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar? 

“model pertanggungjawabannya kami buatkan laporan 

pertanggungjawaban, sebelum membuat laporan pertanggungjawaban, 

dibuatkan proposal terlebih dahulu.” 

7. Bagaimana model transparansi wakaf yang dilakukan dalam kaitannya 

dengan masyarakat dan terutama dengan Tuhan sebagai Dzat Yang Maha 

Melihat? 

“ selama kami kelola yayasan disini, tidak ada yang kami tutupi, jadi 

setiap orang yang kesini atau ada pengawas yang datang jika mereka 

minta laporannya, langsung kami perlihatkan, jadi tidak ada yang 

disembunyikan, apalagi mengenai harta wakaf.” 

8. Apa yang anda harapkan kedepannya terkait dengan pengelolaan wakaf 

ini? 

“terkait pengelolaan wakaf, semoga kedepannya standarisasi terkait bisa 

kami realisasikan. Agar pengelolaannya lebih ditingkatkan lagi.” 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Pelataran Kantor Kementerian Agama  

Kabupaten Polewali Mandar 
 

 

 

 

Rekapitulasi data tanah wakaf di Kementerian  

Agama Kabupaten Polewali Mandar 

 

 

 

  

 Sampul RAB 

 

 

 

RAB Rusunawa Ponpes  

Hasan Yamani 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN III 

SURAT-SURAT 
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